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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin 

dapat dilihat pada kalimat berikut: 

1. Konsonan  

Huruf 
Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak di lambangkan tidak di lambangkan ا
 Ba b Be ب
 Ta t Te ت
 s a s  es (dengan titik diatas) ث
 Jim j Je ج
 h a h  ha (dengan titik diatas) ح
 Kha kh ka dan ha خ
 Dal d De د
 Z al z  zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra r Er ر
 Zai z Zet ز
 Sin s Es س
 Syin sy es dan ye ش
 s ad s  es (dengan titik dibawah) ص
 d ad d  de (dengan titik dibawah) ض
 t a t  te (dengan titik dibawah) ط
 z a z  zet (dengan titik dibawah) ظ
 ain ‘ apostrof terbaik‘ ع
 gain g ge غ
 fa f ef ف
 qof q qi ق
 kaf k ka ك
 lam l el ل
 mim m em م
 nun n en ن
 wau w we و
 ha h ha ه
 hamzah _’ apostrof ء
 ya y ye ي

 

Hamzah (ء ) yang terletak diawal kata tanpa di beri tanda apapun. Jika ia 

terletak di awal atau diakhir, maka di tulis dengan tanda (‘). 

2. Vokal  



 

 

 
 

Vokal dalam bahasa arab sama halnya dengan vokal dalam bahasa 

Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau 

diftong. 

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 fatḥah a a ا َ
 Kasrah i i اِ
 ḍammah u u ا َ

Vokal  Rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:  
      

 
 
 
 
Contoh: 

 kaifa:     كَيْفََ 

  haula:    حَوْلََ

3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
 
 

 

Contoh:    

 māta : مَاَتََ

 ramā : رََمَى

 qī la : قَيْلََ

Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 fatḥah dan Yāʼ ai a dan i ىيََْ

 fatḥah dan Wau au a dan u ىَوَْ

Harakat 
Dan 
Huruf 

Nama Huruf 
dan 

Tanda 

Nama 

 fatḥah dan alif atau اَ|ََىََ
yāʼ 

ᾱ  a dan garis di atas 

 kasrah dan yāʼ ῑ  i dan garis di atas ي

 ḍammah dan wau u  u dan garis di و
bawah 



 

 

 
 

 yamūtu : يَمُوَْتَُ

4. Tāʼ marbūṭah 

Transliterasi untuk Tāʼ marbūṭah ada dua, yaitu: Tāʼ marbūṭah yang 

hidup atau mendapat harakat fatḥah , kasrah, dan ḍammah, transliterasinya 

adalah [t]. Sedangkan Ta’ marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang terakhir dengan Tāʼ marbūṭah diikuti oleh yang 

menggunakan kata sedang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka Tāʼ 

marbūṭah itu di translasikan dengan (h). 

Contoh: 

 Rauḍah Al-Aṭfᾱl :      رَوْضَةَُالأََطْفَال 

  Al-Madῑnah Al-Fᾱḍilah :  الْمَدَِيْنَةَُالَفَاَضِلَةَُ 

 Al-ḥikmah :    الحِكْمَةَُ 

5. Syaddah (Tasydīd) 

Sayddah atau tasydīd, yang dalam abjad arab di lambangkan dengan 

sebuah tanda tasydīd ا َّ) ),  dalam trasliterasi ini di lambangkan  dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

 Contoh: 

رَبَّنَاََ      :Rabbanᾱ    

يْنَا  Najjaīnā:        نَخَّ

 al-ḥaqq :        الْحَقَ 

مََ  nuʼʼima :    نُع ِ

َعَدَُوَ                  : ʻaduwwun 

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

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

Contoh: 



 

 

 
 

 ʻAlī  (bukan ʻAliyy atau ʻAly) :           عَلِىَ 

 ʻArabī  (bukan ʻArabiyy atau ʻAraby) :       عَرَب ى

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dillambangkan dengan huruf 

 Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang di .(alif lam maʻrifah) ال

transliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah 

maupun huruf qamariyyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf 

langsung yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).  

Contoh: 

 al-syams (bukan asy-syams) :   الَشَّمْسَُ

َلْزَلَةَُ  al-zalzalah (bukan az-zalzalah) :       الَزَّ

 al-falsafah :   الْفلَْسَفَةَُ

 al-bilād :                   الَْبلِادََُ

7. Hamzah  

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (ʼ) hanya berlaku 

bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah 

terletak diawal kata. Namun, bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak di 

lambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.  

Contoh: 

تأَمُْرُوْنَََََََََََ   : ta’murūn 

 َ          al-nauʽ :   ََََََََ     الَْنَّوْءَُ

 syaiʼ :َََََ     ََ      شَيْءَ 

 umirtu :ََََََََ   َ    أمِرْتَُ 

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 menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

Indonesia, atau 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-Qurʼa n), Alhamdulillah, 

dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu 

rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: 

Fī Ẓilāl Al- Qurʼān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

9. Lafẓ al-Jalālah ََ)الله( 

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

dan huruf  lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), 

transliterasi tanpa huruf hamzah.  

Contoh: 

 billāh   بِالٰلَِّ    dἷnullāh  دِيْنُاَلٰلَِّ

Adapun ta marbūṭah diakhiri kata yang disandarkan kepada lafẓ al-

jalālah, ditranslitersi dengan hurf (t). Contoh:   

 .hum fī raḥmatillāh:  همَُْفيَِرَحمَةَِاللَِ 

10. Huruf Kapital  

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All Caps). 

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang 

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang 

berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf 

awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan 

kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis 

dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal 

kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata 



 

 

 
 

sandang tersebut menggunakan huruf capital (Al). Ketentuan yang sama juga 

berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 

sandang al-, baik ketika ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, 

DP, CDK dan DR). Contoh: 

Wa mā Muḥammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wuḍiʻa linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qurʼān 

Nas ī r al-Dī n al-T u sī  

Abu  Nas r al-Fara bī  

Al-Gaza lī  

Al-munqiz  min al-D ala l 

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

(bapak dari) sebagai nama keduanya terakhirnya, maka kedua nama terakhir 

itu harus disebutkan sebagai nama terakhir dalam daftar pustaka atau daftar 

referensi. Contoh: 
 

Abu  al-Walī d Muhammad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibn Rusyd, Abu  al-

Walī d Muh ammad (bukan: Rusyd, Abu  al-Walī d Muh ammad Ibn) 

Nas r H amī d Abu  Zaid ditulis menjadi: Abu  Zaid, Nas r H amī d (bukan: Zaid, 

Nas r H amī d Abu ) 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subḥānahū wa ta ʽālā 

saw. = ṣallallāhū ʽalaihi wa sallam 

a.s. = ʽalaihi al-salām 

H = Hijrah 



 

 

 
 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

w.  = Wafat tahun 

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

HR = Hadis Riwayat 

  



 

 

 
 

Abstrak 

Nama  : Zulfikar. T 
NIM  : 80100222043 
Judul : Pesan Dakwah dalam Pelestarian Lingkungan di 

Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa 
 
Abstrak 

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pesan 
dakwah dalam pelestarian lingkungan di Kecamatan Tombolopao Kabupaten 
Gowa. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk menganalisis bagaimana pesan-
pesan dakwah dalam pelestarian lingkungan di Kecamatan Tombolopao 
Kabupaten Gowa. Untuk mengamati bagaimana bentuk pengimplementasian 
pesan dakwah dalam pelestarian lingkungan di Kecamatan Tombolopao 
Kabupaten Gowa. Untuk menganalisis bagaimana peluang dan tantangan 
dalam pengimplementasian pesan dakwah dalam pelestarian lingkungan di 
Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa. Metodologi penelitian ini adalah 
penelitian lapangan atau observasi lapangan yang bersifat kualitatif deskriptif. 
Lokasi penelitian ini yaitu di Desa Erelembang Kecamatan Tombolopao 
Kabupaten Gowa. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan dakwah dan 
komunikasi 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan 
kepedulian masyarakat terhadap upaya menjaga, mengelola dan melestarikan 
lingkungan, diperlukan pesan dakwah lingkungan. Pesan dakwah yang 
dimaksud adalah pesan dakwah aqidah yang meliputi tujuan penciptaan alam 
semesta dan sebagai hamba Allah (‘abd Allah). Pesan dakwah ibadah meliputi 
segala bentuk atau upaya yang dilakukan untuk melestarikan lingkungan, 
terhitung sebagai ibadah mahdah. Pesan dakwah muamalah mencakup 
pelestarian lingkungan sebagai upaya memelihara jiwa (hifz al-nafs) dan 
memelihara keturunan (hifz al-nasl). Sementara pesan dakwah akhlak 
mencakup dasar kepemilikan, alokasi serta larangan untuk memiliki sifat 
rakus. 

Pesan dakwah dalam pelestarian lingkungan diimplementasikan oleh 
masyarakat melalui melalui kegiatan reboisasi, kerjabakti pekanan (assattu), 
pemberdayaan kelompok tani (POKTAN), pengembangan sumberdaya 
manusia (SDM) dalam pengelolaan hutan dan mengurangi penggunaan 
peptisida. Peluang dalam pengimplementasian pesan dakwah dalam 
pelestarian lingkungan ini dapat dilihat pada banyaknya para dai muda, 
kemajuan teknologi. Sementara Kekurangan atau hambatan dalam 
pengimplementasian pesan dawah dalam upaya pelestarian ini dapat dilihat 
dari minimnya pengetahuan masyarakat terhadap dakwah dan pelestarian 
lingkungan serta kurangnya profesionalisme dai.  

Implikasi penelitian ini yaitu pemilihan dan pengolahan pesan dakwah 
yang tepat dalam pelestarian lingkungan dapat menciptakan kepedulian 
sasaran dakwah terhadap upaya-upaya pelestarian lingkungan. Melalui pesan 
aqidah, masyarakat ditanamkan keyakinan bahwa lingkungan alam semesta 
adalah ciptaan Allah swt., yang dititipkan kepada manusia, sementara 
tindakan tersebut dapat bernilai ibadah. Dengan muamalah, masyarakat harus 
memperbaiki hubungan kepada lingkungan dengan tetap mementingkan 
akhlak dan etika terhadap pengelolaannya.  
Kata  Kunci: Pesan Dakwah, Pelestarian Lingkungan



 

 

 
 

Abstract 

Name  :  Zulfikar. T 
NIM  :  80100222043 
Title : Da’wah Message in Environmental Preservation in   

Tombolopao District, Gowa Regency 
 
Abstract:  

The main problem in this study is how the message of da'wah in 
environmental preservation in Tombolopao District, Gowa Regency. This study 
aimed to analyze the messages of da'wah in environmental preservation in 
Tombolopao District, Gowa Regency, to observe the implementation of da'wah 
messages in environmental preservation in Tombolopao District, Gowa 
Regency, and to analyze the opportunities and challenges in implementing 
da'wah messages in environmental preservation in Tombolopao District, Gowa 
Regency. The research method used is qualitative descriptive field research. 
The approach used is the da'wah and communication approach. The results of 
this study indicate that environmental da'wah messages are needed to 
increase public awareness of environmental preservation. The da'wah 
message is the aqidah da'wah message, which includes the task of creating the 
universe and as a servant of Allah ('abd Allah). The worship of the da'wah 
message includes all forms or efforts to preserve the environment (mahdah 
worship). The da'wah message of muamalah includes environmental 
preservation as an effort to protect the soul (hifz al-nafs) and preserve 
descendants (hifz al-nasl). Meanwhile, the message of moral preaching 
includes the basis of ownership, allocation, and prohibition of having a greedy 
nature. Implementation of the preaching message is done through 
reforestation activities, weekly community service, empowerment of farmer 
groups, development of human resources (HR) in forest management, and 
reducing the use of pesticides. Opportunities in implementing preaching 
messages in environmental preservation are the many young preachers and 
technological advances. Meanwhile, obstacles in implementing preaching 
messages in this preservation effort can be seen from the lack of public 
knowledge about environmental preservation and the lack of professionalism 
of preachers. This research implies that the selection and processing of 
appropriate preaching messages can create public awareness of 
environmental preservation. 
Keywords: Preaching Message, Environmental Preservation 
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َنطقة تومبولوباو غوا.بمة في الحفاظ على البيئة يرسالة الدعو ال :   الأطروحة عنوان

نطقة تومبولوباو بمة في الحفاظ على البيئة  يرسالة الدعو ال  ية هذا البحث هو كيف  المشكلة الرئيسية من 
نطقة تومبولوباو بمة في الحفاظ على البيئة  يرسائل الدعو الغوا. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل كيفية  

نطقة تومبولوباو غوا. تحليل كيفية  بمة في الحفاظ على البيئة  يرسائل الدعو الشكل تنفيذ    نظرا إلىغوا.  
تنفيذ   الدعو الالفرص والتحديات في  البيئة  يرسائل  تومبولوباو غوا. طريقة  بمة في الحفاظ على  نطقة 

الوصفي.   النوعي  الميداني  البحث  هي  المستخدمة  ونهج    وأماالمدخلالبحث  الدعوة  هو  المستخدم 
رسائل الاجة إلى بح بالحفاظ على البيئةتطوير اهتمام المجتمع ل هينتائج هذه الدراسة  قدمالاتصال. ت

همة خلق الكون  بمالتي تتضمن    حول العقيدة  هي رسالة الدعوةة  يرسالة الدعو الالبيئية.  حول  ة  يالدعو 
)عبد الله(.   الدعو التتضمن  و وخادم الله  العبادة  ةيرسالة  الجهبج  حول  أو  الأشكال  والمحاولة ميع    ود 

  لحفاظ على البيئة كحفظ با  حول المعاملة  ةيرسالة الدعو التتضمن  و للحفاظ على البيئة )عبادة المحضة(.
. طمعساس الملكية والتخصيص ومنع البأ  حول الأخلا  ةيرسالة الدعو التتضمن  وحفظ النسل. و   النفس

تنفيذ   في يالدعو   لةرسااليتم  ممارسةة  وتمكين      الأسبوعية،  المجتمعية  والخدمة  التحريج،  إعادة  أنشطة 
البشرية الموارد  المزارعين، وتطوير  الآفات.   مجموعات  استخدام مبيدات  الغابات والحد من  في إدارة 

الدعاة الألفية والتقدم التكنولوجي.   حضور ة في الحفاظ على البيئة هي  يالدعو   لةرساالالفرص في تنفيذ  
في الحفاظ    معلومات المجتمع   قلة  هي   على البيئة   ظاة في الحفيالدعو   لةرساالالعقبات التي تعترض تنفيذ  و 

البيئة   رسالة الاختيار ومعالجة    هو  المستفاد من هذا البحث.  دى الدعاةالكفاءة المهنية ل  وقلةعلى 
 .على البيئة المجتمع  حفاظ حتى يتم   دقيقةة اليالدعو 

 ة، الحفاظ على البيئةيالدعو  لةرساالالكلمات الرئيسية: 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Islam merupakan salah satu agama yang memiliki konsep hidup yang 

sangat komprehensif. Konsep hidup yang utuh, yang mengatur kehidupan 

secara tertib, teratur dan menyeluruh. Disebut menyeluruh dan multidimensi, 

karena Islam tidak hanya membicarakan masalah ibadah ritual saja, namun 

juga menguraikan tentang pranata-pranata sosial. Baik yang menganjurkan 

tentang perbuatan baik maupun sebuah upaya untuk mencegah terjadinya 

kerusakan. Ajaran-ajarannya tidak hanya sekedar tauhid yang terbatas pada 

konsep keyakinan dan keimanan saja, namun juga membahas tentang realitas-

realitas sosial dan lingkungan alam. 

Al-Qur’an merupakan sumber utama dan yang pertama bagi umat 

Islam yang menjadi petunjuk, pedoman bagi siapa yang mempelajari dan 

mengamalkanya. Al-Qur’an berisi tentang wahyu ilahi yang tidak ada 

bandingan dan lawannya dalam kehidupan alam jagat raya. Al-Qur’an sebagai 

pedoman hidup yang tentunya tidak hanya mengatur hubungan manusia 

dengan Allah saja namun Al-Qur’an juga mengatur hubungan sesama manusia 

dan alam semesta salah satu bentuk tuntutan Al-Qur’an tentang alam semesta 

adalah menjaga lingkungan.  

Dakwah merupakan seruan pada manusia untuk melakukan amar 

ma’ruf nahi munkar, seruan untuk membangun bumi dengan penuh 

kedamaian, keadilan, cinta, kasih etika serta akhlak yang luhur dalam usaha 

mencapai masyarakat yang beradab serta saling hormat menghormati antara 

satu dengan yang lainnya. Dakwah merupakan kewajiban atas manusia,
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 berbuat kebaikan merupakan prinsip yang menunjukkan kelebihan umat 

Islam. Lingkungan hidup merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang 

merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek sesuai dengan wawasan 

nusantara dan dalam rangka memberdaya gunakan sumber daya alam untuk 

memajukan kesejahteraan umum. Pelestarian lingkungan dimaknai sebagai 

sebuah upaya mencintai, memelihara, menjaga dan memanfaatkan 

keberlangsunganya untuk generasi mendatang. Berangkat dari hal tersebut, 

maka lingkungan merupakan salah satu kewajiban dan tanggungjawab 

manusia sebagai seorang hamba sekaligus pemimpin dimuka bumi ini agar 

senantiasa secara konsisten menjaga dan melestarikannya. Sebab, dalam 

menjalankan kehidupan, lingkungan memiliki peran yang sangat besar karena 

saling membutuhkan antara satu dengan yang lain.  

Membahas tentang lingkungan berarti menyangkut keberlangsungan 

hidup (manusia dan alam). Melestarikan lingkungan sama halnya dengan 

menjamin keberlangsungan hidup manusia dan segala apa yang ada di alam 

sekitarnya. Sebaliknya, merusak lingkungan, apapun bentuknya, merupakan 

sebuah ancaman serius bagi keberlangsungan hidup alam dan segala isinya, 

tak terkecuali manusia, oleh sebab itu, pelestarian lingkungan hidup menjadi 

sangat penting. 

Para era sekarang ini, selain karena pengaruh cuaca ekstrim, 

kelestarian lingkungan juga sangat dipengaruhi oleh perilaku manusia yang 

memiliki sifat negatif terhadap lingkungan yang semakin marak terjadi, mulai 

dari penebangan hutan secara liar serta pembakaran hutan, pembuangan 

sampah secara sembarangan yang akhirnya berdampak terhadap kelestarian 

lingkungan. Oleh karena itu perlu ada upaya atau peran manusia dalam 
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memelihara kelestarian lingkungan. Salah satu upaya yang bisa dilakukan 

adalah melalui pesan dakwah. 

Manusia sebagai penghuni lingkungan hidup dimuka bumi mempunyai 

peran yang sangat penting dalam menentukan kelestarian lingkungan. Sebagai 

makhluk yang paling sempurna, manusia telah dibekali potensi berupa akal 

sehingga mampu memikirkan serta mengubah pola kehidupan yang klasik 

sampai kepada kehidupan modern seperti sekarang ini. Tentunya, pemikiran 

ini harus diimbangi dengan berbagai pertimbangan terhadap kehidupan 

generasi berikutnya. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Hud/11: 

61, yaitu: 

م 
ُ
ك
َ
أ
َ
نش
َ
وَ أ

ُ
 ۥۖ ه هُ ُ ْ ي 

َ
ٰ هٍ غ

َ
نْ إِل م مِّ

ُ
ك
َ
َ مَا ل

َ
 ٱلِل

۟
وا
ُ
وْمِ ٱعْبُد

َ
الَ يَٰ ق

َ
مْ صَٰ لِحًا ۚ ق

ُ
اه

َ
خ
َ
 أ
َ
مُود

َ
ٰ ث

َ
وَإِلَ

جِيبٌ  رِيبٌ مُّ
َ
 رَبِِّّ ق

َّ
يْهِ ۚ إِن

َ
 إِل
۟
وبُوٓا

ُ
مَّ ت

ُ
فِرُوهُ ث

ْ
غ
َ
ٱسْت

َ
مْ فِيهَا ف

ُ
عْمَرَك

َ
رْضِ وَٱسْت

َ ْ
نَ ٱلْ  مِّ

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-Nya. Sesungguhnya Tuhanku sangat 
dekat (rahmat-Nya) dan memperkenankan (doa hamba-Nya).”1  

Memakmurkan bumi menurut Thabathaba’i sebagaimana dikutip oleh 

Sadiq Sabri adalah mengolah bumi sehingga beralih menjadi suatu tempat dan 

kondisi yang memungkinkan manfaatnya dapat dipetik seperti membangun 

pemukiman untuk dihuni, masjid untuk tempat ibadah, tanah untuk pertanian, 

taman untuk dipetik buahnya dan rekreasi. Dengan demikian Allah 

mewujudkan melalui bahan bumi ini, manusia yang dia sempurnakan dengan 

mendidiknya tahap demi tahap dan menganugerahkannya fitrah berupa 

 
1 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Direktorat Jenderal 

Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Agama Islam dan Bimbingan Syariah, 2012), h. 228 
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potensi yang menjadikan ia mengolah bumi dengan mengalihkannya ke suatu 

kondisi dimana ia dapat memanfatkannya untuk kepentingan hidupnya.2  

Selaras dengan ayat tersebut, upaya dalam pelestarian lingkungan juga 

dijelaskan dalam pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 

2009 bahwa yang dimaksud dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup diartikan sebagai upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk 

melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran 

dan/atau keruasakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, 

pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan 

hukum.3 

Menurut Yusuf Qardawi sebagaimana dikutip oleh Erita menegaskan 

bahwa pemeliharaan lingkungan merupakan sebuah upaya untuk 

menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan. Hal ini sejalan 

dengan tujuan syariat Islam. Menjaga kelestarian lingkungan menurut beliau 

merupakan tuntutan untuk melindungi tujuan syariat Islam.4 Dengan 

demikian segala perilaku yang mengarah kepada pengrusakan lingkungan 

hidup adalah perbuatan tercela. 

Sebagai ciptaan Allah swt. Lingkungan hidup tentu tidak muncul 

dengan sendirinya, seperti pandangan kita bahwasanya alam juga banyak 

menyimpan hikmah-hikmah yang terkandung didalamnya. Ada pesan-pesan 

yang harus kita pahami di era modern ini, banyak sekali oknum-oknum yang 

tidak memahami bahwasanya ada pesan dakwah di dalamnya, susunan alam 

 
2 Sadiq Sabri, Tafsir Lingkungan Hidup dan Kesehatan, (Cet. 1; Makassar: Alauddin 

University Press, 2013), h. 147 
3 Siti Rohmah, dkk. Konstitusi Hijau dan Ijtihad Ekologi Geneologi, Konsep, Masa Depan, 

dan Tantangannya di Indonesia, (Cet. 1; Malang: Universitas Brawijaya Press, 2022), h. 57 
4 Erita Yuliasesti Diah Sari, Paradigma Baru Psikologi Lingkungan, (Cet. 1; Yogyakarta: 

UAD Press, 2020), h. 99 
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bukanlah sekedar susunan sebab dan akibat, susunan ruang dan waktu serta 

kategori teoritis lainya.  

Kecamatan Tombolopao merupakan daerah yang memiliki banyak 

dataran tinggi yang menjadi ciri khas daerah tersebut, sehingga memiliki 

beberapa potensi kerusakan lingkungan yang bisa saja terjadi diantaranya 

adalah tanah longsor yang kerap terjadi ketika musim penghujan datang. 

Longsor yang kerap terjadi di Kecamatan Tombolopao disebabkan oleh 

berbagai hal, diantaranya yaitu konstruksi tanah yang tidak stabil sebagai 

akibat dari penebangan hutan serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk 

menanam kembali. Bencana tanah longsor yang kerap terjadi tersebut sangat 

merugikan masyarakat baik secara materi, dan non materi misalnya terhadap 

perekonomian para petani di Kecamatan Tombolopao. 

Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan oleh peneliti maka 

setidaknya ditemukan sekitar 46 hektar hutan yang terbakar. Hutan yang 

mengalami kebakaran termasuk dalam kawasan hutan lindung. Sebagaimana 

fungsinya, hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok 

sebagai pelindung sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, 

mencegah banjir, mengendalikan erosi dan memelihara kesuburan tanah. Oleh 

karena itu pelestarian lingkungan sangat penting dilakukan untuk mencegah 

berbagai bencana alam. 

Terlepas dari hal itu, masyarakat harus memiliki pengetahuan dan 

kesadaran tentang pelestarian lingkungan. Pengetahuan tentang lingkungan 

sangat dibutuhkan untuk membentuk sikap seseorang terhadap lingkungan. 

Hal ini sesuai dengan yg diungkapkan oleh Muhammad Nur bahwa 

pengetahuan masyarakat sangat berpengaruh terhadap partisipasi dalam 
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pelestarian lingkungan.5 Dengan demikian, semakin tinggi pengetahuan 

tentang lingkungan dan sikap dalam pelestarian lingkungan semakin tinggi 

pula partisipasi masyarakat dalam melestarikan lingkungan. Pengetahuan 

tentang pentingnya menjaga lingkungan serta larangan merusak lingkungan 

disampaikan melalui proses dakwah lingkungan. 

Berangkat dari uraian diatas, disamping melestarikan lingkungan 

adalah kewajiban, pelestarian lingkungan juga menjadi sangat penting karena 

menyangkut kemaslahatan hidup manusia dan lingkungannya. Jika manusia 

tidak turut serta dalam upaya pelestarian lingkungan dan membiarkan 

lingkungan tercemar maka akan berpotensi menimbulkan berbagai bencana 

alam. Oleh sebab itu, maka calon peneliti tertarik untuk mengetahui dan 

meneliti lebih lanjut tentang pesan-pesan dakwah dalam pelestarian 

lingkungan dengan judul penelitian “Pesan Dakwah dalam Pelestarian 

Lingkungan di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa” 

 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian diartikan sebagai memilih atau menentukan masalah 

yang diminati dan menguraikan masalah yang terlalu umum menjadi masalah 

yang spesifik.6 Penelitian ini difokuskan pada pesan dakwah dalam 

pelestarian lingkungan di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa. 

2. Deskripsi Fokus 

 
5 Muhammad Nur, dkk. Pelestarian Lingkungan dan Partisipasi Masyarakat: 

Pengetahuan, Self-Efficacy, Motivasi dan Sikap, (Cet. 1; Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media, 

2021), h. 106 
6 Albi Anggito Dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Cet. 1; Sukabumi: 

CV. Jejak, 2018), h. 51 
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Deskripsi fokus ini menjelaskan secara rinci tentang apa yang menjadi 

fokus penelitian, apakah itu fenomena yang belum dipahami, permasalahan 

yang perlu dipecahkan, atau pertanyaan yang perlu dijawab.7 Deskripsi fokus 

penelitian merupakan pemusatan konsentrasi pada tujuan dari penelitian 

yang dilakukan. Adapun deskripsi fokus penelitian yang dimaksud, yaitu: 

a. Pesan Dakwah 

Pesan dakwah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seluruh 

materi atau isi dakwah terkait dengan usaha pelestarian lingkungan. Adapun 

pesan dakwah yang dimaksudkan adalah pesan dakwah terkait aqidah, 

ibadah, muamalah serta akhlak kepada lingkungan, yang dari segi bentuknya 

pesan dakwah bisa berupa perintah, ajakan ataupun larangan. 

b. Pelestarian Lingkungan 

Pelestarian lingkungan dimaknai sebagai sebuah upaya mencintai, 

memelihara, menjaga dan memanfaatkan keberlangsunganya untuk generasi 

mendatang. Unsur-unsur lingkungan terdiri dari unsur fisik, hayati dan sosial 

budaya. Unsur fisik lingkungan meliputi darat, udara, dan lautan. Dalam 

penelitian ini, pelestarian lingkungan difokuskan pada lingkungan darat yang 

meliputi kebakaran hutan dan pembuangan sampah secara sembarangan.  

 

C. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat ditarik sebuah 

rumusan masalah, yaitu: 

1. Bagaimana isi pesan dakwah dalam pelestarian lingkungan di 

Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa? 

 
7 I Gusti Made Riko Hendrajana, dkk. Dasar-Dasar Metodologi Penelitian (Cet. 1; 

Sumatera Barat: PT. Mafy Media Literasi Indonesia, 2023), h. 37 
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2. Bagaimana implementasi pesan dakwah dalam pelestarian lingkungan 

di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa? 

3. Bagaimana peluang dan tantangan dalam pengimplementasian pesan 

dakwah dalam pelestarian lingkungan di Kecamatan Tombolopao 

Kabupaten Gowa? 

 

D. Kajian Pustaka 

Tinjauan Pustaka adalah bahan-bahan baca yang secara khusus 

berkaitan dengan objek penelitian yang sedang dikaji.8 Berdasarkan 

penelusuran peneliti, maka terdapat beberapa literatur atau penelitian 

terdahulu yang berhubungan dengan judul yang akan diteliti, dengan berbagai 

perbedaan diantaranya dari segi substansi masalah yang dianalisis, 

pendekatan teori, paradigma dan perbedaan metodologi penelitian. Penelitian 

terdahulu tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Jurnal Ujang Saepullah dan Betty Tresnawaty, “Pesan Dakwah 

Lingkungan Pada Foto Jurnalistik Setahun Citarum Harum” pokok 

permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pesan moral dari 

rangkaian foto cerita tentang Sungai citarum. Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa pesan moral yang terdapat dalam foto cerita ini adalah 

pentingnya menjaga lingkungan hidup khususnya Sungai. Karena Sungai dapat 

menghidupi berbagai makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan dan manusia. 

Kemudian foto ini pun menunjukkan fakta yang ada dilapangan agar 

Masyarakat sadar dan mampu untuk menghargai Sungai. Selanjutnya pesan 

moral ini berkaitan dengan proses kritik Sungai citarum. Pesan moral utama 

yang terkandung dalam foto jurnalistik “setahun citarum harum” berkaitan 

 
8 Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian, 

(Cet, 1; Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 162 
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dengan aktivitas dakwah lingkungan untuk menjaga keseimbangan antara 

manusia dengan semesta.9 

 Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh calon peneliti, persamaan tersebut terletak pada konsepsi 

pesan dakwah dan lingkungan. Adapun perbedaannya terletak pada objek 

penelitian, lokasi penelitian serta pendekatan penelitian. 

2. Jurnal Vina Fitriani dan Mukhlis Aliyuddin “Dakwah Dalam 

Pendekatan Konsep Ekologis”. Pokok permasalahan dalam penelitian ini 

adalah apa yang melatar belakangi pesan dakwah ekologis, aktivitas dakwak 

ekologis serta apa makna dakwah ekologis. Hasil penelitian ini menjelaskan 

bahwa yang melatarbelakangi pesan dakwah ekologis Ath-Thaariq, pertama 

adanya konflik agrarian, kedua adanya revolusi hijau, ketiga kurangnya 

pengetahuan dan pemahaman Masyarakat mengenai lingkungan. Aktivitas 

dakwah ekologis yang dilakukan melalui konsep penanaman, pemeliharaan 

serta pemanfaatan lingkungan. Makna dakwah ekologis dapat ditinjau dari 

segi motif yang mendasari dan dasar tujuan yang diharapkan pesantren Ath-

Thaariq dalam melakukan aktivitas dakwahnya melalui pendekatan ekoologi. 

Dakwah dalam pendekatan ekologi ini sangat diterima, baik itu oleh santri Ath-

Thaariq maupun Masyarakat sekitar.10 

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh calon peneliti, persamaan tersebut terletak pada konsepsi 

dakwah lingkungan. Adapun perbedaannya terletak pada substansi masalah, 

lokasi penelitian serta pendekatan penelitian. 

 
9 Ujang Saepullah dan Betty Tresnawaty, Pesan Dakwah Lingkungan Pada Foto Jurnalistik 

“Setahun Citarum Harum”, (Jurnal Anida: Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah, Vol. 20, no. 1, 2020), 

h. 84 
10 Vina Fitriani dan Mukhlis Aliyuddin, Dakwah Dalam Pendekatan Ekologis, (Jurnal 

Tabligh: Komunikasi dan penyiaran Islam, Vol. 6, no. 1. 2021), h. 80 
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3. Jurnal Dwi Astuti, “Strategi Dakwah Dalam Pelestarian Lingkungan 

Hidup”. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi 

dakwah Islam dalam pelestarian lingkungan. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa strategi dakwah dalam pelestarian lingkungan meliputi: peningkatan 

sumberdaya muballigh (SDM), pemanfaatan teknologi modern sebagai media 

dakwah, penerapan metode dakwah fardhiyah dan dakwah kultural, 

monitoring dan evaluasi dakwah, serta penyusunan perta dakwah. Tanpa 

strategi dakwah Islam yang sistematis dan professional, maka dakwah akan 

kehilangan andil dalam membentuk Masyarakat yang religious dan beradab.11 

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh calon peneliti, persamaan tersebut terletak pada metode 

penelitian dan objek penelitian yaitu pelestarian lingkungan. Adapun 

perbedaannya terletak pada substansi masalah, yaitu tetang strategi, lokasi 

penelitian serta pendekatan penelitian. 

Jurnal Asep Muhyiddin “Dakwah Lingkungan Perspektif Al-Qur’an”. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dakwah dakwah mempunyai 

keterikatan erat dengan berbagai etnis, salah satunya disebut masalah 

lingkungan hidup. Entitas ini bisa saja menjadi parameter apakah kegiatan 

dakwah dapat memberikan kontribusi terkait masalah lingkungan. Masalah-

masalah ini dapat melihat adanya kebenaran dakwah. Al-Qur’an sebagai kitab 

suci berpandangan bahwa alam bukanlah musuh yang harus ditundukkan dan 

diserahkan, namun terpadu dengan manusia. Al-Qur’an memberikan perintah 

moral yang berkaitan dengan penugasan praktisi dakwah ini. Pertama, 

manusia harus menjadi praktisi yang aktif dalam pengelolaan lingkungan 

 
11 Dwi Astuti, Strategi Dakwah Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup, (Surakarta: jurnal, 

Vol. 18, no. 1, 2006), h. 61 
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hidup. Kedua, agar manusia tidak melakukan kerusakan terhadap lingkungan. 

Ketiga, agar manusia ramah terhadap lingkungan.12  

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh calon peneliti, persamaan tersebut terletak pada metode 

penelitian dan objek penelitian yaitu pelestarian lingkungan. Adapun 

perbedaannya terletak pada substansi masalah, yaitu tetang lokasi penelitian 

serta pokok permasalahan.  

4. Muhammad Nur, Muhammad Nasir dan Rizal Irfandi, “Pelestarian 

Lingkungan dan Partisipasi Masyarakat: Pengetahuan, Self-efficacy, Motivasi 

dan sikap”. Buku ini membahas tentang aktivitas masyarakat senantiasa 

bersentuhan dan berdampak kepada lingkungan. Hal itu karena manusia 

bukan saja bagian dari lingkungan, tetapi juga berperan didalam 

lingkungannya. Manusia sebagai spesies yang tergantung pada lingkungan, 

sudah selayaknya menempatkan lingkungan berada pada posisi prioritas. 

Sebuah konkretisasi menjaga kelangsungan kualitas hidup dan berbagai 

dampak kerusakan lingkungan yang diciptakan lainnya.13 

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh calon peneliti, persamaan tersebut terletak pada metode 

penelitian dan objek penelitian yaitu pelestarian lingkungan. Adapun 

perbedaannya terletak pada substansi masalah, yaitu tetang lokasi penelitian 

serta pokok permasalahan. Dengan demikian penelitian ini berbeda dengan 

penelitian sebelumnya. 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 
12 Asep Muhyiddin, Dakwah Lingkungan Perspektif Al-Qur’an, (Bandung: Jurnal Ilmu 

Dakwah Vol. 4 No. 5, 2010), h. 809 
13 Muhammad Nur, dkk. Pelestarian Lingkungan dan Partisipasi Masyarakat: 

Pengetahuan, Self-Efficacy, Motivasi dan Sikap, h. 109 
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1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya 

hasil, sesuatu yang akan diperoleh setelah penelitian selesai, juga sesuatu yang 

akan dicapai atau ditangani dalam suatu penelitian.14 Adapun tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

a. Untuk menganalisis bagaimana pesan-pesan dakwah dalam pelestarian 

lingkungan di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa. 

b. Untuk mengamati bagaimana bentuk pengimplementasian pesan dakwah 

dalam pelestarian lingkungan di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa. 

c. Untuk menganalisis bagaimana peluang dan tantangan dalam 

pengimplementasian pesan dakwah dalam pelestarian lingkungan di 

Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa. 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian merupakan penjelasan untuk membuktikan 

bahwa suatu masalah layak untuk diteliti dan untuk membuktikan signifikansi 

masalah yang akan dipantau.15 Manfaat penelitian ini adalah gambaran dan 

harapan peneliti, tentang hasil-hasil yang diperoleh dalam penelitian yang 

memberikan kegunaan atau manfaat secara teoritis dan praktis.  Adapun 

kegunaan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam 

melihat pesan-pesan dakwah dalam pelestarian lingkungan. 

b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan dalam 

pelestarian lingkungan yang dapat diterapkan di Kecamatan Tombolopao 

Kabupaten Gowa. 

 
14 Muhammad Ramdhan, Metode Penelitian, (Cet. 1; Surabaya: Cipta Media Nusantara, 

2021), h. 4 
15 Ahmad Khairul Nuzuli, Dasar-Dasar Penulisan Karya Ilmiah, (Cet. 1; Yogyakarta: Jejak 

Pustaka, 2021), h. 24 
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c. Secara sosial, Sebagai sarana pengetahuan kepada masyarakat agar lebih 

peduli terhadap lingkungan.
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

 

A. Dakwah Lingkungan 

Dakwah banyak diungkapkan oleh para ahli, diantaranya dijelaskan 

oleh Muhyiddin dan Ahmad Safei bahwa dakwah adalah aktifitas menciptakan 

perubahan sosial dan pribadi yang didasarkan pada tingkah laku pelaku 

pembaharunya.1 Sementara Masdar Helmi mengungkapkan bahwa dakwah 

adalah mengajak dan menggerakkan manusia agar menaati ajaran-ajaran 

Allah (Islam) termasuk amar ma’ruf nahi munkar untuk bisa memperoleh 

kebahagiaan didunia dan akhirat.2 Hal senada diungkapkan oleh Muhammad 

Nasir sebagaimana dikutip oleh Andri Hendrawan bahwa dakwah adalah 

usaha menyerukan dan menyampaikan kepada perorangan manusia dan 

seluruh umat tentang pandangan dan tujuan hidup manusia di dunia yang 

meliputi amar ma’ruf nahi munkar, dengan berbagai macam media dan cara 

yang diperbolehkan oleh akhlak dan membimbing pengalamannya dalam 

perikehidupan perseorangan, berumah tangga, bermasyarakat, dan 

bernegara.3 Lebih lengkap dijelaskan oleh Quraish Shihab bahwa dakwah 

adalah seruan atau ajakan kepada keinsafan atau usaha mengubah situasi yang 

tidak baik kepada situasi yang lebih baik dan sempurna baik terhadap pribadi 

maupun masyarakat.4 

 
1 Syamsuddin AB, Pengantar Sosiologi Dakwah (Makassar: Alauddin University Press, 

2013), h. 7 
2 Masdar Helmi, Dakwah dan Alam Pembangunan, (Semarang: CV Toha Putra), h. 31 
3 Andri Hendrawan, Pemanfaatan Digitalisasi Dakwah Studi Penelitian Media Dari 

Persatuan Islam, (Cet. 1; Sumatera Barat: CV. Azka Pustaka, 2021), h. 5 
4 Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an, (Bandung: Mizan, 1992), h. 194 
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Gagasan pokok dalam hakekat dakwah minimal mempunyai tiga 

gagasan, yaitu: pertama, dakwah merupakan sebuah proses kegiatan 

mengajak kepada jalan Allah, aktifitas mengajak mengajak tersebut bisa 

dilakukan secara individu ataupun berkelompok. Selain itu proses mengajak 

juga bisa dalam bentuk tathwir (pengembangan masyarakat dan 

kelembagaan) dan tadbir/tandzim (manajemen dakwah). Kedua, dakwah 

merupakan proses persuasi (mempengaruhi), berbeda dengan hakekat yang 

pertama, mempengaruhi tidak hanya sekedar mengajak tetapi membujuk agar 

objek yang dipengaruhi mau ikut dengan orang yang mempengaruhi. Ketiga, 

dakwah merupakan satu kesatuan sistem yang utuh. Paling tidak, ada tujuh hal 

yang mendukung proses keberhasilan dakwah ditinjau dari unsur-unsur 

komunikasi dakwahnya antara lain dai, mad’u, materi dakwah, metode, media, 

lingkungan dan evaluasi.1 

Dakwah pada hakekatnya merupakan sebuah upaya untuk merubah 

suatu keadaan tertentu menjadi keadaan yang lebih baik, menurut tolak ukur 

ajaran Islam dengan menumbuhkan kesadaran dan kekuatan pada sasaran 

dakwah sendiri tanpa ada unsur paksaan. Inti utama dalam dakwah adalah 

kesadaran pribadi, sehingga pendekatan dan watak dari kegiatan dakwah 

adalah melalui pencerahan pikiran, penyejukan jiwa tanpa harus 

menggunakan cara kekerasan dan kekuatan.2 

Jika dikaitkan dengan lingkungan, maka dakwah lingkungan adalah 

upaya penyelamatan lingkugan yang tetap bersandar pada nilai Islam dan 

transendensi ketuhanan, sebuah Langkah nyata dalam bentuk upaya 

 
1 Lina Masruuroh, Pengantar Teori Komunikasi Dakwah, (Cet. 1; Surabaya: Scopindo 

Media Pustaka, 2021), h. 15 
2 Asep Muhiddin, Dakwah dalam Perspektif Al-Qur’an Studi Kritis atas Visi, Misi dan 

Wawasan, (Bnadung: Pustaka Setia, 2002), h. 157-158 
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pengejawantahan perintah Allah swt., untuk menjaga bumi beserta isinya.3 Tak 

satupun agama yang ada, yang membolehkan merusak atau mencemari 

lingkungan. Merusak lingkungan berarti merusak diri sendiri. Oleh karena itu 

seyogyanya tidak ada lagi kerusakan lingkungan di Indonesia karena 

penduduk Indonesia adalah orang-orang yang menganut agama.4 

Dalam kehidupan beragama, setiap orang harus mengajarkan atau 

memberi nasihat kepada orang lain sesuai ajaran agama yang dianutnya. 

Dalam hal ini, setiap pendakwah seharusnya memuat porsi untuk lingkungan 

hidup dalam setiap dakwahnya. Karena menurut ajaran Islam masalah 

lingkungan hidup adalah ayat kauniyah. 

Dakwah merupakan cara dalam menerapkan nilai-nilai Islam demi 

kemaslahatan umat. Dakwah bertujuan mengaktualisasikan nilai-nilai ajaran 

Islam ke dalam kehidupan sehari-hari secara pribadi, keluarga dan masyarakat 

hingga terwujud umat yang sejahtera lahir batin, berbahagia di dunia dan di 

akhirat. Dakwah menjadi bagian dari elemen dalam kehidupan sosial, budaya 

masyarakat dan menjadi bagian yang terpenting untuk mewujudkan umat 

manusia menuju insan kamil yang berkualitas.5 

Manusia merupakan khalifah di muka bumi ini, sebagaimana 

disebutkan dalam QS. Al-Baqarah/2:30 

  
۟
وٓا
ُ
ال
َ
ق  ۖ 

ً
ة
َ
لِيف

َ
رْضِ خ

َ ْ
ِ ٱلْ

 جَاعِلٌ فن
ةِ إِبّنِّ

َ
ئِك
ٓ
 ٰ
َ
مَل
ْ
 لِل

َ
ك الَ رَبُّ

َ
 ق
ْ
 وَإِذ

ُ
سِد

ْ
جْعَلُ فِيهَا مَن يُف

َ
ت
َ
أ

سَبِّ 
ُ
حْنُ ن

َ
ءَ وَن

ٓ
مَا
ِّ
 ٱلد

ُ
 فِيهَا وَيَسْفِك

َ
مُون

َ
عْل
َ
 ت
َ
مُ مَا لَ

َ
عْل
َ
ٓ أ
الَ إِبّنِّ

َ
 ۖ ق

َ
ك
َ
سُ ل

ِّ
د
َ
ق
ُ
 وَن

َ
 بِحَمْدِك

ُ
ح  

 
 

 
3 Ahmad Faizin Karimi dan David Efendi, Membaca Korona Esai-Esai Tentang Manusia, 

Wabah dan Dunia, (Gresik: Caremedia Communication, 2020), h. 229 

 
4 Nurhasan Syah dan Yun Hendri Danhas, Ekologi Industri, (Cet. 1; Yogyakarta: CV. Budi 

Utama, 2021), h. 245 
5 Haedar Nashir, Merawat Muhammadiyah Merawat Kemanusiaan, (Cet. 1; Surabaya: UM 

Surabaya Publishing, 2023), h. 261 
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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”.6 

Menurut tafsir al-Misbah, ayat ini menunjukkan bahwa kekhalifahan 

terdiri dari wewenang yang dianugerahkan Allah swt., makhluk yang diserahi 

tugas, yakni Adam dan anak cucunya, serta wilayah tempat bertugas, yakni 

bumi yang terhampar ini.7 

Jadi seharusnya manusia memiliki kesadaran dalam menjaga 

lingkungan. Karena pada hakikatnya sudah menjadi kewajiban bagi manusia 

dalam menjaga keseimbagan alam. Manusia seharusnya mempunyai 

kapabilitas dalam mengelola lingkungan untuk berkelanjutan alam bagi 

generasi selanjutnya. Lingkungan seharusnya dilestarikan secara terarah dan 

terkontrol supaya output yang dihasilkan memberikan keuntungan terhadap 

keseimbangan ekosistem. Selain itu kelestarian lingkungan dapat 

didayagunakan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. 

Salah satu langkah-langkah persuasif untuk mengatasi permasalahan 

lingkungan adalah melalui dakwah bil-Hal. Dakwah bil-Hal yang dimaksud 

ialah dakwah yang memfokuskan perbuatan nyata, dengan mengajak dan 

memberikan contoh Masyarakat untuk bersimbiosis dengan alam dengan cara 

komunikasi persuasif dalam rangka menyosialisasikan Gerakan pelestarian 

lingkungan hidup, menuangkan pikiran dengan berbagi ilmu pengetahuan 

mengenai Islam dan penyadaran lingkungan hidup bagi Masyarakat.8 

Rasulullah menjadi teladan yang baik untuk diikuti, baik secara perkataan 

 
6 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 6 
7 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an Vol. 1, h. 

142 
8 Fitri Yanti, Komunikasi Pesantren, (Cet. 1; Lampung: IKAPI, 2022), h. 232 
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maupun secara perbuatan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita mencontoh 

keteladanan Rasulullah. Dengan cara menjaga kebersihan lingkungan. 

Keberhasilan suatu dakwah dapat dilihat apabila terjadi perubahan dalam 

masyarakat (mad’u) baik dari sifat maupun perbuatan. 

Oleh karena itu, dakwah bil-Hal menjadi salah satu solusi dalam 

menangani masalah kebersihan. Dakwah bil-Hal menjadi patron utama dalam 

menjaga kebersihan lingkungan dan sebagai bukti bahwa nilai-nilai Islam telah 

terimplementasikan. Melestarikan lingkungan sebagai dakwah bil-Hal adalah 

bentuk implementasi dalam menyebarkan nilai-nilai keislaman. Selain dari 

dakwah bil-Hal maka dakwah bil-qalam dan bil-lisan juga memiliki peran yang 

sangat penting dalam pelestarian lingkungan 

 

B. Pesan Dakwah Lingkungan 

Pesan dakwah atau materi dakwah adalah isi pesan atau materi yang 

disampaikan dai kepada mad’u, dalam hal ini sudah jelas bahwa yang menjadi 

maddah adalah ajaran Islam.9 Secara umum materi dakwah dapat 

diklasifikasikan menjadi empat masalah pokok, yaitu masalah akidah, ibadah, 

muamalah dan akhlak.10 Sementara Slamet Muhaemin Abda sebagaimana 

yang dikutip oleh Abdul Wahid mengklasifikasi pokok Al-Qur'an (ajaran Islam) 

meliputi:11 

1. Aqidah 

 
9 Awang Darmawan dan Rina Desiana, Praktik Dakwah Teori dan Aplikasi, (Cet. 1; Banda 

Aceh: PT. Naskah Aceh Nusantara, 2020), h. 66 

 
10 M. Munir dan Wahyu Ilaihi, Manajemen Dakwah, (Cet. 1; Jakarta; prenadamedia, 2006), 

h. 24-28 
11 Abdul Wahid, Gagasan Dakwah Pendekatan Komunikasi Antarbudaya, (Cet. 1; Jakarta 

Timur: Kencana, 2019), h. 26 
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Aqidah merupakan hal yang paling mendasar bagi setiap muslim, maka 

tatkala Nabi Muhammad saw., diutus oleh Allah menjadi rasul, materi dakwah 

Nabi yang pertama adalah membangun dan menguatkan Aqidah sebelum 

membangun hal-hal lain seperti muamalah, fiqih, dan lainnya.12 Materi Aqidah 

yaitu masalah-masalah yang berkaitan dengan keyakinan (keimanan).  

Menurut Ali Yafie sebagaimana dikutip oleh Panji Adam bahwa ada dua 

landasan dasar dalam pemahaman masalah lingkungan (fiqh al-Bi’ah), yaitu: 

pertama, pelestarian dan pengamanan lingkungan hidup dari kerusakannya 

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

dari sejauh mana sensitivitas dan kepedulian orang tersebut terhadap 

kelangsungan lingkungan hidup. Kedua, melestarikan dan melindungi 

lingkungan hidup adalah kewajiban bagi orang yang berakal dan balig 

(dewasa).13 

Dengan demikian, manusia memiliki kewajiban dalam pengamanan 

dan pelestarian lingkungan hidup dari segala apa yang bisa mengakibatkan 

pencemaran lingkungan dan merupakan salah saru bukti sekaligus tolak ukur 

keimanan seseorang.  

2. Ibadah 

Kerja keras untuk mengolah alam merupakan bagian dari ibadah, 

karena itu dalam melakukan proses produksi itu sangat ditekankan agar 

manusia memperhatikan batasan halal dan haram yang telah ditentukan oleh 

pemilik dan penguasa alam semesta ini. Tanpa kecuali ditekankan pula agar 

memelihara dan melestarikan alam yang telah diambil manfaatnya.14 Sumber 

 
12 Agus Santri, Media Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, (Cet. 1; Indramayu: CV. 

Adanu Abimata, 2020), h. 71 
13 Panji Adam, Hukum Islam: Konsep, Filosofi dan Metodologi, (Cet. Cet. 1; Jakarta: Sinar 

Grafika, 2019), h. 135 
14 Muhammad Djakfar, Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral 

Ajaran Bumi, (Cet.1; Depok: Penebar Plus, 2012), h. 211 
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daya alam merupakan nikmat Allah swt. Kepada makhluknya. Manusia wajib 

mensyukurinya, diantara bentuk syukur itu adalah menjaga dari kerusakan, 

kehancuran, polusi serta segala sesuatu yang tergolong kerusakan dimuka 

bumi. Hal senada diungkapkan oleh Alie Yafie sebagaimana dikutip oleh 

Soedarto Kartodiharjo bahwa melestarikan dan melindungi lingkungan hidup 

adalah kewajiban bagi setiap orang yang berakal balig (dewasa). 

Melakukannya adalah ibadah, terhitung sebagai bentuk kebaktian manusia 

kepada Tuhan.15  

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dipahami bahwa pelestarian 

lingkungan juga merupakan bagian dari ibadah, dengan tetap memperhatikan 

batas kewajaran didalam pemanfaatannya. Senantiasa bersyukur atas karunia 

alam tersebut dengan melakukan upaya untuk melestarikan serta tetap 

menjaganya dari segala hal yang bisa mengakibatkan kerusakan. Usaha 

tersebut juga merupakan bagian dari kebaktian seorang hamba kepada Tuhan. 

3. Muamalah 

Jika ibadah lebih banyak menyangkut hubungan manusia dengan Allah, 

maka muamalah menyangkut hubungan sesama manusia.16 Lebih lengkap 

dalam makna etimologis, ada yang yang mengartikan muamalah sebagai 

interaksi atau hubungan timbal balik antara manusia dengan empat pihak, 

yakni Allah swt., sesama manusia, lingkungan, dan diri sendiri.17 Berdasarkan 

uraian tersebut maka dapat dipahami bahwa muamalah tidak hanya 

menyangkut persoalan hubungan antar sesama manusia tetapi juga terhadap 

lingkungan, termasuk didalamnya usaha untuk menjaga dan melestarikannya. 

 
15 Soedarto Kartodiharjo, Model Eco-Pesantren dalam Perspektif Konservasi Hutan: Studi 

Kasus Pondok Pesantren Al-Ittifaq, (Cet. 2; Serang: A-Empat, 2015), h. 56 
16 Tahir, Sejarah Dakwah Islam di Kalimantan Studi Pendekatan dan Jaringan, (Cet. 1; 

Palembang: Bening Media Publishing, 2022), h. 25 
17 Rizem Aizid, Fiqh Keluarga Terlengkap, (Cet. 1; Yogyakarta: Laksana, 2018), h. 27 
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Mengelola dan melestarikan lingkungan dengan memanfaatkannya 

secara optimal, dalam lingkup syariat Islam, tergolong kategori muamalah 

yang didalamnya termasuk dua bentuk kegiatan utama, yaitu aspek 

kepemilikan dan azas manfaat. Didalam implementasinya, azas manfaat harus 

memperoleh prioritas utama karena pada dasarnya, segala sesuatu yang ada 

dibumi dan dilangit pemilik hakikinya hanyalah Allah.18  

Kaitannya dengan muamalah, maka manusia harus menjaga hubungan 

yang harmonis dengan alam sehingga menimbulkan hubungan timbal balik 

yang diharapkan. Manusia memperoleh hak milik serta dapat memanfaatkan 

sumber daya alam yang ada, begitu pula dengan alam yang mendapatkan 

perhatian serius dari manusia.  

4. Akhlak 

Ajaran tentang nilai etis dalam Islam disebut akhlak. Materi akhlak 

dalam Islam adalah mengenai sifat dan kriteria perbuatan manusia serta 

berbagai kewajiban yang harus dipenuhi. Karena semua manusia harus 

mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya. Maka Islam mengajarkan 

kriteria perbuatan dan kewajiban yang mendatangkan kebahagiaan, bukan 

siksaan. 

Materi akhlak sangat luas sekali yang tidak saja bersifat lahiriah, tetapi 

juga sangat melibatkan pikiran. Akhlak dunia (agama) mencakup berbagai 

aspek, mulai dari akhlak kepada Allah hingga kepada sesama makhluk, 

meliputi:19 

Pertama, Akhlak kepada Allah. Akhlak sepada Allah diartikan sebagai 

perbuatan atau sikap yang dilakukan manusia selaku makhluk kepada 

 
18 Herman Khaeron, Islam, Manusia dan Lingkungan Hidup: Kontekstualisasi Ajaran 

Islam dalam Mengelola Alam Semesta, (Cet. 2; Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, 2019), h. 65 
19 Mustafirin, Dakwah Bi Al-Qalam Nabi Muhammad saw, (Cet. 1; Pekalongan: PT. Nasya 

Expanding Management, 2022), h. 21 
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penciptanya, yakni Allah swt.,20 Akhlak ini akan bertolak pada pengakuan dan 

kesadaran bahwa tiada. Tuhan selain Allah. 

Kedua, Akhlak terhadap sesama manusia. Akhlak terhadap sesama 

manusia antara lain meliputi akhlak kepada manusia yang mengandung unsur 

kemanusiaan yang baik dan harmonis sifatnya. Akhlak kepada sesama 

manusia antara lain dengan lingkungan keluarga, tetangga, teman, sahabat, 

dan akhlak terhadap orang lain.21 

Ketiga, Akhlak terhadap lingkungan. lingkungan di sini adalah segala 

sesuatu yang berada di sekitar manusia, baik binatang, tumbuhan maupun 

benda-benda yang bernyawa. Akhlak kepada lingkungan adalah sikap 

seseorang terhadap lingkungan di sekelilingnya. Sebagaimana diketahui 

bahwa Allah menciptakan lingkungan yang terdiri dari hewan, tumbuh-

tumbuhan, air, udara, dan benda-benda lain yang terdapat di muka bumi. 

Semuanya diciptakan Allah untuk manusia. Pada dasarnya semua yang 

diciptakan Allah tersebut diperuntukkan untuk kepentingan manusia dalam 

rangka memudahkan dirinya dalam beribadah kepada Allah.22 

Manusia adalah makhluk Allah sejak dahulu merasa mampu 

melaksanakan amanah yang diberikan Allah kepadanya, baik dalam bentuk 

peribadatan kepada Allah maupun memelihara bumi dan langit tersebut dari 

kerusakan yang dibuat oleh tangan manusia sendiri. Oleh karena itu, terlihat 

bahwa anjuran untuk memiliki akhlak yang baik kepada lingkungan bukan saja 

karena itu adalah perintah Allah, namun juga dikarenakan hal itu adalah untuk 

kemaslahatan manusia sendiri. Dengan begitu ketiga ruang lingkup akhlak 

 
20 Fitria dan Nurhadi, Konsep Kecerdasan Spiritual dan Emosional Dalam Membentuk 

Budi Pekerti, (Cet. 1; Bogor: Guepedia, 2020), h. 46 
21 Khaidir, dkk. Pendidikan Akhlak Anak Usia Dini, (Cet. 1; Aceh: Yayasan Penerbit 

Muhammad Zaini, 2021), h. 18 
22 Ovi Munawaroh dan Hilyah Ashoumi, Budaya Religius Basis Pembentukan Kepribadian 

Religius, (Cet. 1; Jombang: LPPM Universitas KH. A. Wahab Hasbullah, 2019), h. 11 
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saling terkait dan tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia khususnya 

kaum Muslimin. 

Implementasi akhlak kepada lingkungan yaitu tidak merusak 

lingkungan.23 Dalam kaitannya dengan akhlak kepada lingkungan, manusia 

dituntut untuk berinteraksi dengan baik. Manusia memiliki tanggung jawab 

pada pelestarian dan pemeliharaan lingkungan hidup. Bahkan, inti dari risalah 

Nabi, Muhammad saw, atau agama Islam adalah berkasih sayang terhadap 

alam semesta.24 

Selaras dengan Muhammad Alim sebagaimana dikutip oleh Khozinatul 

Azror bahwa ruang lingkup ajaran akhlak adalah sama dengan ruang lingkup 

ajaran Islam itu sendiri, khususnya yang berkaitan dengan pola hubungan.25 

Maka sebagai seorang muslim harus menjaga hubungan baik terhadap 

lingkungan sebagai manifestasi dari dakwah Islam. 

Manusia wajib bertanggung jawab terhadap kelestarian alam atau 

kerusakannya, karena sangat memengaruhi kehidupan manusia. Alam yang 

masih lestari pasti dapat memberi hidup dan kemakmuran bagi manusia di 

bumi. Tetapi apabila alam sudah rusak maka kehidupan manusia menjadi sulit, 

rezeki sempit dan dapat membawa kepada kesengsaraan. Pelestarian alam ini 

wajib dilaksanakan oleh semua lapisan masyarakat, bangsa dan negara. 

Manusia hidup bergantung pada alam sekitar. Mula-mula mereka hidup 

secara berpindah-pindah (nomaden) mencari tempat-tempat yang 

menyediakan hidup dan makan. Mereka lalu berpindah-pindah dari suatu 

 
23 Mardani, Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tingi, (Cet. 1; Depok: Kencana, 

2017), h. 69 
24 Abd. Rahman, Tri Pusat Pendidikan Perspektif Tasawuf, (Cet. 1; Parepare: CV. Kaaffah 

Learning Center, 2022), h. 229 
25 Khozinatul Asror, Manajemen Pembelajaran dan Dampaknya Bagi Pesera Didik yang 

Berasal Dari Lingkungan Eks Lokalisasi Pekerja Seks Komersial, (Cet. 1; Cirebon: PT. Arr Rad 

Pratama, 2023), h. 74 
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tempat ke tempat lain setelah bahan makanan habis dan tidak didapat. Namun 

seiring dengan kemajuan kehidupan manusia, bukan berarti ketergantungan 

dan kebutuhannya terhadap alam semakin berkurang. Mereka tetap 

membutuhkan alam sekitarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan 

hidupnya.26 Untuk itu, manusia harus menjaga keharmonisan hubungannya 

dengan alam dan makhluk di sekitarnya, yaitu dengan cara berakhlak yang 

baik kepadanya. Dalam ajaran Islam, akhlak kepada alam seisinya dikaitkan 

dengan tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi. 

Lebih lengkap, pesan dakwah Islam terhadap lingkungan atau alam 

semesta dapat dilihat pada dua pendekatan, yaitu dengan pendekatan teologis 

dan pendekatan moral-etis.27 Kedua pendekatan tersebut diuraikan sebagai 

berikut: 

a. Pendekatan Teologis 

Pendekatan teologis merupakan pendekatan yang bersumber pada 

agama yang nilai-nilai luhur dan ajarannya menunjukkan bagaimana 

lingkungan hidup sebenarnya diciptakan serta bagaimana kedudukan dan 

fungsi manusia serta interaksi yang selayaknya terjalin antara manusia dan 

alam.28 Jadi, secara teoritis setidaknya terdapat tiga point yang bisa diambil, 

pertama tentang penciptaan alam semesta, kedua kedudukan serta fungsi 

manusia sebagai khalifah dimuka bumi yang senantiasa memelihara 

kelestarian lingkungan serta ketiga manusia harus menjaga hubungan baik 

terhadap lingkungan.  

 
26 Yenni Yunita, Pendidikan Akhlak Bagi Mahasiswa, (Cet. 1; Lombok Tengah: Pusat 

Pengembangan dan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2023), h. 141 
27 Hakis, Dakwah Berbasis Ekologi dalam Upaya Konservasi Lingkungan dikota Ambon 

Provinsi Maluku, (Tesis UIN Alauddin Makassar, 2022) h. 51  
28 Mila Sari, dkk. Filsafat Ilmu Lingkungan, (Cet. 1; Padang: PT. Global Eksekutif 

Teknologi, 2023), h. 23 
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Menurut Ali Yafie sebagaimana dikutip oleh Arif Zulkifli mengatakan 

bahwa ada beberapa prinsip dasar dalam memelihara lingkungan dalam Islam. 

Manusia dikatakan memelihara lingkungan apabila mampu memelihara 

dirinya. maka hal pertama yang harus dilakukan adalah memelihara diri 

sendiri dengan cara:29  

Pertama, pemeliharaan jiwa, raga, kehormatan (hifz al nafs). Manusia 

merupakan pelaku utama dalam memelihara lingkungan. Menjaga lingkungan 

dalam menjaga jiwa ini juga merupakan hal yang sangat berintegrasi, dalam 

hal ini adalah perlindungan terhadap psikis kehidupan manusia dan 

keselamatan manusia. Rusaknya lingkungan, pencemaran, pengurasan 

sumber daya alam serta mengabaikan prinsip-prinsip keseimbangannya akan 

membahayakan kehidupan manusia kedepannya.30 

 Kehidupan dalam pandangan fiqh adalah sesuatu yang mulia dan 

sangat berharga. Kehidupan merupakan modal dasar manusia untuk 

memenuhi fungsinya dan menentukan nilai dan martabatnya. Oleh karena itu, 

maka manusia harus menggunakan modal dasar tersebut dengan semaksimal 

mungkin. Salah satunya adalah dengan menggunakan hidup manusia untuk 

untuk menjalankan tugasnya serta perannya sebagai khalifah yang memiliki 

tanggung jawab untuk menjaga dan mengelola lingkungan. 

Kedua, kehidupan dunia bukan tujuan akhir. Kehidupan dunia tidak 

dijadikan sebagai tujuan akhir, namun menjadi sarana menuju sebuah 

kehidupan setelahnya yang lebih abadi. Kehidupan dunia merupakan ujian 

bagi manusia tentang siapa yang paling banyak amal kebaikannya untuk 

menuju akhirat, maka tolak ukur kualitas hidup manusia juga ditentukan oleh 

 
29 Arif Zulkifli, Khalifah Fil Ardhi, (Cet. 1; Jakarta: PT. Sumber Alam Langgeng Barakah, 

2021), h. 61 
30 Azhari Akmal Tarigan, dkk. Al-Qur’an dan Ilmu Kesehatan Masyarakat Perspektif 

Integratif, (Cet. 1; Medan: CV. Merdeka Kreasi Group, 2021), h. 234 
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kegiatannya selama menjalankan kehidupan didunia. Perbuatan baik manusia 

terhadap lingkungan merupakan salah satu infestasi tebaik menuju akhirat 

yang abadi. 

Ketiga, produksi dan konsumsi harus sesuai dengan standar kebutuhan 

layak manusia (hadd al kifayah). Ketidak seimbangan antara produksi dan 

konsumsi akan memberikan kerusakan terhadap alam dan lingkungan yang 

parah, dan karenanya muncul tuntutan luas akan kebutuhan perilaku etis yang 

lebih kuat terhadap manusia dan lingkungan. Konsumsi bahkan tidak lagi 

didasari oleh kebutuhan-kebutuhan rasional, tetapi telah menjadi sedemikian 

irasional. Disisi lain, produksi memerlukan bahan baku dan bahan-bahan itu 

diambil dari alam begitu saja, maka eksploitasi alam akan terus berlangsung 

sejauh kebutuhan produksi harus dipenuhi.31 

Mengeksploitasi kekayaan alam secara berlebihan (Israf), serakah 

(thama’) dan tidak wajar adalah berbahaya. Oleh karena itu, dalam 

menggunakan sumber daya alam harus disesuaikan dengan kebutuhan 

manusia dan bukan atas keinginan manusia yang cenderung serakah dan 

berlebihan sehingga sangat berpotensi merusak lingkungan. 

Keempat, keselarasan dan keseimbangan alam (ekosistem) mutlak 

ditegakkan. Alam semestra diciptakan oleh Allah swt. dengan penuh 

keseimbangan dan keharmonisan. Keseimbangan antara alam dengan 

makhluk hidup akan berdampak terhadap keselarasan dan kesejahteraan 

hidup manusia sendiri. Secara alamiah, keseimbangan lingkungan akan 

terpelihara dengan baik jika tidak terjadi perubahan-perubahan komponen 

 
31 Budi Winarno, Etika Pembangunan, (Cet. 1; Jakarta: CAPS (Center for Academic 

Publishing Service), 2013), h. 144 
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alam secara signifikan. Perubahan pada salah satu komponen dalam alam ini 

akan menyebabkan terjadinya perubahan pada komponen lainnya.32 

 Menjaga keseimbangan ekosistem akan menimbulkan kesejahteraan 

kepada manusia, begitupula sebaliknya mengganggu dan merusak ekosistem 

sama dengan menghancurkan kehidupan seluruhnya. Manusia sebagai 

konsumen sudah selayaknya menggunakan sumber daya alam secara 

seimbang dengan memikirkan ekosistem bukan atas dasar kepentingan 

pribadi melainkan kemaslahatan umat. Manusia harus memikirkan dampak 

yang akan ditimbulkan bagi generasi berikutnya. 

Kelima, semua makhluk adalah mulia (muhtaram). Selaras dengan 

menjaga keseimbangan ekosistem, maka didalamnya manusia juga harus 

menjaga setiap makhluk hidup di dunia.33 Siapapun dilarang mengeksploitasi 

atau menyiksa semua jenis makhluk yang menyebabkan kehidupan terganggu. 

Binatang buas atau liar sekalipun tidak dibenarkan untuk dibunuh selama 

tidak menyerang dan mengancam jiwa seseorang. 

Keenam, manusia adalah pelaku pengelolaan alam semesta (mukallaf) 

dan akan dimintai pertanggung jawaban atas segala tindakannya, baik didunia 

maupun diakhirat. Manusia memiliki kedudukan yang luhur yang 

membedakan dirinya dengan makhluk-makhluk lainnya secara fungsional 

terhadap kelangsungan alam ini. Atas dasar inilah, Allah menciptakan 

hubungan saling keterkaitan antara sesama manusia demi menjaga 

kelangsungan hidup di bumi.34  

 
32 Suryo Adi Sahfutra, Filsafat Lingkungan, (Cet. 1; Lamongan: Academia Publication, 

2021), h. 219 
33 Siti Rohmah, dkk. Hukum Islam dan Etika Pelestarian Ekologi: Upaya Mengurai 

Persoalan Lingkungan di Indonesia, (Cet. 1; Malang: Universitas Brawijaya Press, 2021), h. 53 
34 Shinta Nurani, Hermeneutika Qur’an Ekofeminis, (Cet. 1; Surabaya: Pustaka Aksara, 

2021), h. 101 
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Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dipahami bahwa untuk 

memelihara lingkungan, harus dimulai dari memelihara jiwa, raga dan 

kehormatan manusia yang kemudian disebut dengan (hifz al nafs). Sebuah 

keniscayaan bahwa dunia ini adalah tujuan jangka pendek yang akan 

mengantarkan manusia untuk meraih tujuan abadi yaitu akhirat, maka tujuan 

dunia ini harus menunjang akhirat dengan melakukan produksi dan konsumsi 

sumber daya alam sesuai dengan kebutuhan serta menciptakan keselarasan 

dan keseimbangan ekosistem. Hal ini mutlak dilakukan karena manusia 

merupakan pelaku pengelolaan alam (mukallaf) yang akan dimintai 

pertanggung jawaban atas segala tindakannya 

Lebih jauh, Menurut Yusuf Qardawi sebagaimana dikutip oleh Syamsul 

Kurniawan menjelaskan bahwa memelihara lingkungan sama dengan menjaga 

lima prinsip Islam yang utama, yaitu: Pertama, menjaga lingkungan sama saja 

dengan menjaga agama, menjalankan perintah Allah Swt untuk berlaku adil, 

dan berbuat kebajikan; kedua, menjaga lingkungan sama dengan menjaga jiwa, 

perlindungan terhadap kehidupan dan keselamatan mereka. Dalam Islam 

kasus pembunuhan terhadap jiwa sebagai sebuah dosa besar, pun. terlarang 

untuk membunuh diri sendiri; ketiga, menjaga lingkungan termasuk upaya 

menjaga kualitas keberlangsungan hidup keturunan kita di masa yang akan 

datang; keempat, menjaga lingkungan sama dengan menjaga akal; kelima, 

menjaga lingkungan berarti menjaga harta. Allah swt menjadikan alam 

semesta sebagai harta bekal kehidupan manusia di atas muka bumi. 

Pengrusakan lingkungan berarti merusak modal kehidupan manusia yang 

telah diberikan Allah.35 Jadi, pada prinsipnya manusia memiliki kewajiban 

memelihara alam yang telah dititipkan oleh Allaw swt. 

 
35 Syamsul Kurniawan, Panta Rhei: Ragam Ekspresi, Krisis yang Dialami dan Tantangan 

yang Dihadapi Umat Beragama, (Cet. 1; Kubu Raya: Ayunindya, 2021), h. 66 
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Terjadinya krisis lingkungan hampir pasti disebabkan oleh nalar dan 

perilaku destruktif manusia terhadap alam. Menata kembali cara pandang 

manusia terhadap alam semesta, sebagai landasan bertindak dalam 

memperlakukan alam, merupakan hal yang tidak bisa ditawar-tawar. Di antara 

upaya meluruskan pemahaman terhadap pentingnya pelestarian lingkungan 

adalah melalui proses dakwah. Jika hal ini tidak dilakukan, maka tujuan 

kehidupan manusia untuk memperoleh kesejahteraan akan terancam, bahkan 

peradaban dunia akan punah. 

Atas dasar keprihatinan ini, Mila Sari menawarkan solusi atau upaya 

yang bisa dilakukan untuk melestarikan lingkungan, yaitu:36 pertama, 

menjalankan program penanaman seribu pohon. Bencana alam seperti banjir, 

tanah longsor bukan terjadi begitu saja. Bencana ini terjadi utamanya karena 

kurangnya daerah resapan air hujan akibat penggundulan hutan. Alih fungsi 

hutan menjadi lahan pertanian dan bangunan membuat tanah menjadi lemah 

dalam menyerap air. Akibatnya terjadilah erosi. Dengan adanya erosi terus-

menerus dan tidak adanya penahan tanah, maka longsorpun mudah terjadi. 

Kedua, tidak membuang limbah kesungai atau laut. Selain 

penggundulan hutan, pembuangan sampah di aliran sungai juga 

mempengaruhi terjadinya banjir. Sampah plastik misalnya, sulit untuk 

didegradasi dan biasanya menumpuk di sepanjang aliran sungai. Saat hujan 

datang, aliran terhalang sampah sehingga aliran air membelok keluar dari 

aliran sungai yang seharusnya. Selain menjadi penyebab banjir, dampak 

sampah plastik bagi kesehatan juga cukup beresiko. 

Ketiga, mengurangi pencemaran udara. Dampak pencemaran udara 

bukan hanya menimpa manusia tetapi juga unsur biotik dan abiotik di 

 
36 Mila Sari, dkk. Kesehatan Lingkungan: Memahami Dampak Lingkungan Terhadap 

Kesehatan Manusia, (Cet. 1; Padang: Get Press Indonesia, 2023), h. 8 
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lingkungan hidup. Pencemaran udara utamanya berasal dari asap kendaraan 

bermotor dan limbah asap pabrik. Wilayah dengan pencemaran udara yang 

tinggi terlihat banyak kabut yang menutupi cahaya matahari. Akibat 

kekurangan cahaya pada tumbuhan dan hewan dapat dilihat dari cara mereka 

beradaptasi. 

Keempat, tidak melakukan perburuan liar dan perusakan alam. Semua 

unsur dalam lingkungan hidup saling berinteraksi dan mengalami hubungan 

timbal balik. Untuk itu perlu disadari bahwa dengan merusak alam dengan 

melakukan penebangan ilegal, perburuan liar, hingga perusakan hutan akan 

merusak rantai makanan dan pada akhirnya akan berimbas kepada kehidupan 

manusia. Oleh karena itu, pelaku perusakan lingkungan hidup harus diberi 

sanksi yang berat agar ada rasa jera untuk mengulangi perbuatannya. 

Kelima, melakukan sosialisasi lingkungan hidup. Program program 

pemerintah harus pemerintah harus selalu disosialisasikan kepada 

masyarakat lewat penyuluhan lalu didukung kegiatan lain agar masyarakat 

punya kesadaran untuk melestarikan lingkungan. Sebagai contoh masyarakat 

diberikan sosialisasi mengenai ciri lingkungan sehat dan tidak sehat. Setelah 

sosialisasi selesai, dibuat kegiatan atau lomba rumah sehat. 

b. Pendekatan Moral-Etis 

Moral adalah tingkah laku yang telah diatur atau ditentukan oleh etika. 

Pengertian moral secara etimologi yaitu moral berasal dari bahasa Latin yaitu 

“mos” (jamak: mores) yang artinya kebiasaan, adat. Kata “mos” dalam bahasa 

Latin artinya sama dengan etos dalam bahasa Yunani. Di dalam bahasa 

Indonesia, kata moral diterjemahkan dengan “aturan kesusilaan” atau suatu 

istilah yang dipakai untuk menentukan sebuah batas dari sifat peran lain, 
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keinginan pendapat atau batasan perbuatan yang secara layak bisa disebut 

benar, salah, baik maupun buruk.37 

Lebih lanjut, adapun menurut Susanto sebagaimana dikutip oleh 

Zulkifli menuturkan bahwa moral adalah ketaatan atau kepatuhan dalam 

melaksanakan berbagai aturan atau tata nilai. Menurutnya moralitas 

merupakan bagian dari seruan untuk melakukan perbaikan dan kebaikan. 

Diantaranya, kepiawaian menjaga ketertiban dan keamanan, memelihara 

kebersihan diri dan lingkungan, serta larangan perbuatan maksiat lainnya. 

Seseorang dapat dinyatakan sebagai pribadi yang bermoral, jika ia mampu 

menaati berbagai aturan moral yang diterapkan oleh kelompok sosial 

lainnya.38 

Kemudian istilah lain yang sinonim dengan moral adalah etika. Etika 

merupakan ilmu tentang kesusilaan yang mengatur bagaimana sepatutnya 

manusia hidup didalam masyarakat yang melibatkan aturan atu prinsip yang 

menentukan tingkah laku yang benar, yaitu baik dan buruk atau kewajiban dan 

tanggung jawab.39 Senada dengan apa yang diungkapkan oleh Muh Arafah 

bahwa etika dalam Islam adalah sebagai sekumpulan hakikat moral yang 

menjadi pembeda antara yang salah dan benar.40 

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat dipahami bahwa moral 

ataupun etika merupakan prinsip-prinsip dasar yang harus dimiliki oleh 

masyarakat tertentu sebagai pedoman dalam berperilaku sebagai seorang 

manusia. Pada umumnya, sistem nilai, yang dipelihara sebagai sebuah 

 
37 Erlina Dewi K, dkk. Moral yang Mulai Hilang, (Cet. 1; Madiun: CV. Bayfa Cendekia 

Indonesia, 2020), h. 1 
38 Zulkifli, dkk. Pengembangan Moral dan Agama, (Cet. 1; Padang: PT. Global Eksekutif 

Teknologi, 2023), h. 3 
39 Mimin Emi Suhaemi, Etika Keperawatan: Aplikasi pada Praktik, (Cet. 1; Jakarta: 

Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2004), h. 39 
40 Muh. Arafah, Etika Pelaku Bisnis Islam, (Cet. 1; Banyumas: Wawasan Ilmu, 2022), h. 4 
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kebiasaan hidup yang baik, diturunkan dan diwariskan melalui agama dan 

kebudayaan, sebagai sumber utama norma dan nilai moral. 

Etika memerlukan sarana dan media ekspresi. Sarana ekspresi etika 

adalah bahasa, meskipun aspek nonbahasa juga turut diperhitungkan. 

Selanjutnya, media ekspresinya adalah sastra lisan. Etika yang terekspresikan 

melalui bahasa beragam wujudnya. Salah satu perwujudannya adalah etika 

lingkungan atau (nilai) kearifan lingkungan. Kearifan lingkungan merupakan 

sebuah kesadaran untuk menjadi bagian dari alam sehingga tercipta satu 

kesatuan harmoni. Kearifan lingkungan berisi prinsip-prinsip moral berupa 

sikap hormat terhadap alam (respect for nature), sikap bertanggung jawab 

terhadap alam (responsibility for nature), kepedulian terhadap alam (caring for 

nature), prinsip kasih sayang terhadap alam, prinsip tidak merugikan alam, 

dan prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam.41 

Dalam perspektif Islam, kaitannya dengan hubungan manusia dengan 

lingkungan para ulama sepakat bahwa keduanya memiliki keterkaitan yang 

sangat erat. Islam terdiri dari tiga komponen besar yaitu aqidah, syariah dan 

akhlak. Akidah adalah sistem teologi Islam yang bertumpu pada doktrin 

tauhid. Syariah adalah sistem hukum Islam yang mengatur dua bidang 

kehidupan manusia baik dalam hubungan manusia dengan Allah (hablun 

minallah) dan hubungan manusia dengan sesamanya dalam satu lingkungan 

sosial (kemasyarakatan) yang meliputi berbagai aspek kehidupan; politik 

ekonomi, dan lain-lain, bahkan hubungan antarsatu negara dengan negara lain 

(hubungan internasional) serta hubungan manusia dengan lingkungan 

hidupnya (hablun minannas). Dengan perkataan lain hukum Islam mengatur 

dan mencampuri baik wilayah privat (pribadi) maupun wilayah publik 

 
41 Sony Sukmawan, Sastra Lingkungan: Sastra Lisan Jawa dalam Perspektif Ekokritik 

Sastra, (Cet. 1; Malang: Universitas Brawijaya Press, 2015), h. 11. 
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(umum). Akhlak adalah sistem etika dalam Islam yang mengatur bagaimana 

seharusnya manusia bersikap dan bertingkah laku dalam melaksanakan 

hubungannya baik dengan Allah sebagai al-Khaliq (pencipta seluruh alam 

semesta dengan segala isinya) maupun dengan sesama mahluk (yang 

diciptakan yaitu manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan seluruh alam 

semesta ini). 

Dalam prinsip pelestarian lingkungan dijelaskan bahwa manusia pada 

hakikatnya bukan hanya sebagai makhluk sosial melainkan juga makhluk 

ekologis.42 Ini berarti bahwa manusia memiliki peran penting dalam 

memposisikan diri sebagai pelaku lingkungan dalam hubungannya dengan 

pengelolaan untuk meminilisir dampak lingkungan.43 

Prinsip-prinsip moral-etis yang dimaksudkan adalah prinsip-prinsip 

Islam berkaitan dengan penegakan moral lingkungan. Moral lingkungan 

adalah beberapa prinsip dasar Islam yang dijabarkan dari landasan dasar 

Islam. Prinsip ini harus ditegakkan dalam rangka pengelolaan lingkungan. 

Adapun prinsip tersebut yaitu prinsip kepemilikan, peruntukan, penundukan, 

istikhlaf, manusia sebagai khalifah, larangan boros, kerusakan lingkungan 

akibat manusia, al-‘adlu wa al-ihsan serta peri kemakhlukan.44 Prinsip-prinsip 

moral-etis tersebut diuraikan sebagai berikut: 

Pertama, prinsip kepemilikan, bahwa segala isi alam semesta adalah 

milik Tuhan dan ciptaannya. Hal ini sesuai dengan Firman Allah swt dalam Q.S. 

Al-Baqarah/2:284 

 
42 Sony Keraf, Etika Lingkungan Hidup, (Cet. 1; Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 

2010), h. 167 
43 M. Natsir Abduh, Ilmu dan Rekayasa Lingkungan, (Cet. 1; Makassar: CV, Sah Media, 

2018), h. 2 
44 A. Qadir Gassing, Fiqih Lingkungan: Telaah Kritis tentang Penerapan Hukum Takhlifi 

dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2005), h. 7 
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مْ بِهِ  
ُ
وْهُ يُحَاسِبْك

ُ
ف
ْ
خ
ُ
وْ ت
َ
مْ ا

ُ
سِك

ُ
ف
ْ
ن
َ
ْٓ ا ِ ِ
وْا مَا فن

ُ
بْد
ُ
 ت
ْ
رْضِ ۗ وَاِن

َ ْ
ِ الْ

مٰوٰتِ وَمَا فن ِ السَّ
ِ مَا فن

ه
لِِل

فِرُ لِمَنْ  
ْ
يَغ
َ
ُ ۗ ف

ه
ُ الِل

ه
ءُ ۗ وَالِل

ۤ
ا
َ
ش بُ مَنْ يَّ

ِّ
ءُ وَيُعَذ

ۤ
ا
َ
ش دِيْرٌ يَّ

َ
ءٍ ق ْ ِ

َ لِّ ش 
ُ
 ك

ى
  عَلَ

Terjemahnya: 
Milik Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika 
kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, 
niscaya Allah memperhitungkannya (tentang perbuatan itu) bagimu. 
Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang 
Dia kehendaki. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.45 

Ayat ini memberikan penegasan bahwa Allah mengetahui segala apa 

yang dikerjakan manusia, yang nyata maupun yang tersembunyi. Alam ayat ini 

Allah menegaskan atas kuasanya diseluruh jagad raya, dan bahwa apapun yang 

dikerjakan manusia, baik yang nyata maupun yang tersembunyi, maka semua 

akan dimintakan pertanggung jawaban. Kemudian dilanjutkan bahwa “Allah 

mengampuni siapa yang hendak diampuni dan menyiksa siapa yang hendak 

disiksa”. Dengan demikian, pengampunan dan siksa lebih banyak berkaitan 

dengan kehendak manusia, bukan kehendak Allah. Lakukan kebaikan, 

bertaubatlah, Allah akan mengampuninya.46 Salah satu kebaikan yang bisa 

dilakukan adalah melestarikan lingkungan alam dan memeliharanya dari 

segala apa yang bisa menyebabkannya menjadi tercemar. 

Kedua, prinsip peruntukan, bahwa segala isi alam diperuntukkan bagi 

manusia. Hal ini sesuai dengan Q.S. al-Baqarah/2:29 

سَبْعَ   ىهُنَّ  سَوّٰ
َ
ف ءِ 

ۤ
مَا السَّ  

َ
اِلَ ى 

ٓ
وٰ
َ
اسْت مَّ 

ُ
ث جَمِيْعًا  رْضِ 

َ ْ
الْ  ِ

فن ا  مَّ مْ 
ُ
ك
َ
ل قَ 

َ
ل
َ
خ ذِيْ 

َ
ال وَ 

ُ
ه

ءٍ عَلِيْمٌ ࣖ  ْ ِ
َ لِّ ش 

ُ
وَ بِك

ُ
 سَمٰوٰتٍ ۗ وَه

Terjemahnya: 
Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu 
kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi 
tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu47 

 
45 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 49 
46 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an Vol. 1 

(Cet. 1; Jakarta: Lentera Hati, 2003), h. 612 
47 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 2012), h. 49 
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Dalam kitab tafsir al-Misbah dijelaskan bahwa bagaimana kalian kafir, 

padahal Allah bukan hanya menghidupkan kamu didunia, tapi juga 

menyiapkan sarana kehidupan didunia, dialah Allah swt yang menciptakan 

untuk kamu apa yang ada dibumi semua hingga semua yang kamu butuhkan 

untuk kelangsungan dan kenyamanan hidup kamu terhampar, dan itu adalah 

bukti atas kemahakuasaannya.48 Maka dari itu, maka manusia tidak bisa ingkar 

terhadap Allah karena telah diberikan kelengakapan fasilitas yang ada dimuka 

bumi sebagai sarana dalam menjalankan kehidupannya. Maka yang menjadi 

tugas manusia adalah menjaga seluruh fasilitas yang telah diberikan oleh Allah 

swt. 

Ketiga, prinsip penundukan yaitu seluruh jagat raya ditundukkan untuk 

manusia. Hal ini sejalan dengan Q.S. Ibrahim/14: 32-33 

مَرَاتِ 
َّ
رَجَ بِهِ مِنَ الث

ْ
خ
َ
أ
َ
مَاءِ مَاءً ف زَلَ مِنَ السَّ

ْ
ن
َ
رْضَ وَأ

َ ْ
مَاوَاتِ وَالْ قَ السَّ

َ
ل
َ
ذِي خ

َ
ُ ال

َ
الِل

هَارَ 
ْ
ن
َ ْ
مُ الْ

ُ
ك
َ
رَ ل

َّ
مْرِهِ ۖ وَسَخ

َ
بَحْرِ بِأ

ْ
ِ ال ِ

جْرِيَ فن
َ
 لِت

َ
ك
ْ
ل
ُ
ف
ْ
مُ ال

ُ
ك
َ
رَ ل

َّ
مْ ۖ وَسَخ

ُ
ك
َ
ا ل
ً
ق
ْ
 رِز

Terjemahnya: 
Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air 
(hujan) dari langit, kemudian dengan (air hujan) itu Dia mengeluarkan 
berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu; dan Dia telah 
menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendak-
Nya, dan Dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu.49 

هَارَ 
َّ
يْلَ وَالن

َ
مُ الل

ُ
ك
َ
رَ ل

َّ
ِ ۖ وَسَخ

ن ائِبَي ْ
َ
مَرَ د

َ
ق
ْ
مْسَ وَال

َّ
مُ الش

ُ
ك
َ
رَ ل

َّ
 وَسَخ

Terjemahnya: 
Dan Dia telah menundukkan matahari dan bulan bagimu yang terus-
menerus beredar (dalam orbitnya); dan telah menundukkan malam 
dan siang bagimu.50 

Ayat diatas menjelaskan tentang menundukkan seluruh jagat rasa 

untuk manusia. Sehingga mudah digunakan.51 Sesuatu yang telah ditundukkan 

 
48 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an Vol. 1, 

h. 138 
49 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 2012), h. 259 
50 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 259 
51 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an Vol. 7, 

h. 60 
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oleh Allah swt tidak lagi memiliki pilihan, dan dengan demikian manusia yang 

mempelajari dan mengetahui sifat-sifat sesuatu itu akan merasa tenang dalam 

menghadapinya karena yang ditundukkan tidak akan membangkang. Allah 

telah menundukkan air untuk persawahan, matahari dan bulan yang terus 

beredar dan orbitnya untuk memancarkan cahaya, memberi kehangatan dan 

banyak manfaat untuk makhluk hidup. 

Keempat, prinsip istikhlaf, yaitu manusia dititipi amanah untuk 

mengurus bumi (lingkungan hidup). Hal ini didasarkan pada Q.S al-Hadid/57: 

7 

مْ 
ُ
ك
ْ
مِن وا 

ُ
آمَن ذِينَ 

َ
ال
َ
ف فِيهِ ۖ  نَ  فِي 

َ
ل
ْ
خ
َ
مُسْت مْ 

ُ
ك
َ
جَعَل ا  مِمَّ وا 

ُ
فِق
ْ
ن
َ
وَأ وَرَسُولِهِ   ِ

َ
بِالِل وا 

ُ
آمِن

 ٌ بِي 
َ
جْرٌ ك

َ
هُمْ أ

َ
وا ل

ُ
ق
َ
ف
ْ
ن
َ
 وَأ

Terjemahnya: 
Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah (di jalan 
Allah) sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai 
penguasanya (amanah). Maka orang-orang yang beriman di antara 
kamu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala 
yang besar.52 

Ayat ini menjelaskan tentang harta atau apapun yang Allah titipkan 

kepada manusia serta menjadikan manusia memiliki wewenang didalamnya.53 

Salah satu titipan yang Allah berikan kepada manusia adalah lingkungan alam. 

Manusia mempunyai wewenang didalamnya terkait dengan pengelolaan, 

pemeliharaan hingga mengambil manfaat dari lingkungan alam. 

Kelima, manusia sebagai khalifah, tugas manusia adalah mengantarkan 

alam untuk mencapai tujuan penciptaannya. Hal ini sejalan dengan Q.S al-

Baqarah/2: 30 

 
52 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 538 
53 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an Vol. 14, 

h. 15 
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ُ
سِد

ْ
جْعَلُ فِيهَا مَن يُف

َ
ت
َ
 أ
۟
وٓا
ُ
ال
َ
ق  ۖ 

ً
ة
َ
لِيف

َ
رْضِ خ

َ ْ
ِ ٱلْ

 جَاعِلٌ فن
ةِ إِبّنِّ

َ
ئِك
ٓ
 ٰ
َ
مَل
ْ
 لِل

َ
ك الَ رَبُّ

َ
 ق
ْ
وَإِذ

 
َ
مُون

َ
عْل
َ
 ت
َ
مُ مَا لَ

َ
عْل
َ
ٓ أ
الَ إِبّنِّ

َ
 ۖ ق

َ
ك
َ
سُ ل

ِّ
د
َ
ق
ُ
 وَن

َ
 بِحَمْدِك

ُ
ح سَبِّ

ُ
حْنُ ن

َ
ءَ وَن

ٓ
مَا
ِّ
 ٱلد

ُ
 فِيهَا وَيَسْفِك

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”.54 

Khalifah bermakna yang menggantikan atau yang datang sesudah siapa 

yang datang sebelumnya. Atas dasar ini, ada yang memahami kata khalifah 

disini dalam arti yang menggantikan Allah dalam menegakkan kehendaknya 

dan menerapkan ketetapan-ketetapannya, tetapi bukan berarti Allah tidak 

mampu atau menjadikan manusia berkedudukan sebagai Tuhan, namun 

karena Allah bermaksud menguji manusia dan memberinya penghormatan. 

Adalagi yang memahaminya dalam arti yang menggantikan makhluk lain 

dalam menghuni bumi. Betapapun, ayat ini menunjukkan bahwa kekhalifahan 

terdiri dari wewenang yang dianugerahkan Allah swt., makhluk yang diserahi 

tugas, yakni Adam dan anak cucunya, serta wilayah tempat bertugas, yakni 

bumi yang terhampar ini.55 

Jika demikian, kekhalifahan mengharuskan seluruh makhluk yang 

diberikan tugas itu melaksanakan tugasnya sesuai dengan petunjuk Allah swt 

yang telah memberinya tugas dan wewenang. Kebijakan yang tidak sesuai 

dengan kehendaknya adalah pelanggaran atau bentuk penyelewengan 

terhadap makna dan tugas kekhalifahan.  

Keenam, larangan boros, bahwa pemborosan harus dicegah walaupun 

berada dalam kebaikan. Prinsip ini didasarkan pada Q.S al-Isra’/17: 26-27 

 
54 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 6 
55 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an Vol. 1, 

h. 142 
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وا 
ُ
ان
َ
رِينَ ك

ِّ
مُبَذ

ْ
 ال
َّ
بْذِيرًا . إِن

َ
رْ ت

ِّ
بَذ
ُ
 ت
َ
بِيلِ وَلَ نَ وَابْنَ السَّ مِسْكِي 

ْ
 وَال

ُ
ه
َّ
رْبَِّ حَق

ُ
ق
ْ
ا ال

َ
تِ ذ

َ
وَآ

ورًا 
ُ
ف
َ
هِ ك  لِرَبِّ

ُ
ان

َ
يْط

َّ
 الش

َ
ان
َ
ِ وَك

ن يَاطِي 
َّ
 الش

َ
وَان

ْ
  إِخ

Terjemahnya: 
Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, 
kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah 
kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. 
Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara 
syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.56 
 

  
َ
ان
َ
ِ ۖ وَك

ن يَاطِي 
َّ
 الش

َ
وَان

ْ
وا إِخ

ُ
ان
َ
رِينَ ك

ِّ
مُبَذ

ْ
 ال
َّ
ورًاإِن

ُ
ف
َ
هِ ك  لِرَبِّ

ُ
ان

َ
يْط

َّ
الش  

Terjemahnya:  
Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan 
dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.57 

Ayat diatas memberikan penegasan tentang larangan menghamburkan 

harta secara boros, yakni pada hal-hal yang bukan pada tempatnya dan tidak 

mendatangkan kemaslahatan. Sesungguhnya para pemboros yakni yang 

menghamburkan harta bukan pada tempatnya adalah saudara-saudara, yakni 

sifat-sifatnya sama dengan sifat-sifat setan-setan, sedang setan terhadap 

Tuhannya adalah sangat ingkar.58 

Ketujuh, bahwa kerusakan lingkungan hidup adalah akibat perbuatan 

manusia dan oleh karena itu manusia harus bertanggung jawab di dunia dan 

akhirat. Prinsip ini didasarkan pada Q.S al-Rum/30:41 

وۡا  
ُ
ذِىۡ عَمِل

َ
بَعۡضَ ال هُمۡ 

َ
لِيُذِيۡق اسِ 

َّ
يۡدِى الن

َ
ا  
ۡ
سَبَت

َ
بِمَا ك بَحۡرِ 

ۡ
وَال  ِّ يَِ

ۡ
ِ ال

 فن
ُ
سَاد

َ
ف
ۡ
هَرَ ال

َ
ظ

 
َ
هُمۡ يَرۡجِعُوۡن

َ
عَل
َ
 ل

Terjemahnya: 

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena 

perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka 

 
56 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 284 
57 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 284 
58 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an Vol. 7, 

h. 449 
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merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka 

kembali (ke jalan yang benar).59 

Menurut para ulama kontemporer, memahami bahwa ayat ii 

mengisyaratkan tentang kerusakan lingkungan. Sementara Ibnu Asyur dalam 

Tafsir Al-Misbah memberikan penjelasan bahwa alam raya telah diciptakan 

oleh Allah swt. Tetapi mereka melakukan kegiatan buruk yang merusak, 

sehingga terjadi kepincangan dan ketidakseimbangan dalam sistem kerja 

alam.60  

Kerusakan yang disebabkan oleh ulah manusia sangat berdampak 

buruk terhadap kelestarian alam, begitupun sebaliknya. Semakin banyak 

perusakan terhadap lingkungan, semakin besar pula dampak buruknya 

terhadap manusia. Semakin banyak dan beraneka ragam dosa manusia, 

semakin parah pula kerusakan lingkungan. Hakikat ini merupakan sebuah 

kenyataan yang tidak bisa dipungkiri, lebih-lebih dewasa ini. Allah 

menciptakan semua mnakhluk saling terkait, mulai dari elemen yang kecil 

hingga yang besar. Bila terjadi gangguan terhadap keharmonisan hubungan itu 

maka akan terjadi kerusakan yang berdampak pada seluruh bagian alam, 

termasuk manusia yang ada didalamnya. 

Kedelapan, prinsip al-‘adlu wa al-ihsan, bahwa perintahberlaku adil dan 

ihsan juga berlaku terhadap alam lingkungan. Prinsip ini didasarkan pada Q.S 

al-Nahl/16: 90. 

مُرُ  
ْ
يَأ  َ

ه
 الِل

َّ
رِ  اِن

َ
ك
ْ
مُن
ْ
وَال ءِ 

ۤ
ا
َ
حْش

َ
ف
ْ
ال عَنِ  هٰٰ 

ْ
وَيَن رْبِّٰ 

ُ
ق
ْ
ال ئِ ذِى 

ۤ
ا
َ
وَاِيْت حْسَانِ  ِ

ْ
وَالَ لِ 

ْ
عَد

ْ
بِال

 
َ
رُوْن

َ
ك
َ
ذ
َ
مْ ت

ُ
ك
َ
عَل
َ
مْ ل

ُ
ك
ُ
ِِ يَعِظ

بَغنْ
ْ
 وَال

Terjemahnya: 
Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 
kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang 

 
59 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 408 
60 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an Vol. 1, 

h. 29 
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(melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia 
memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil 
pelajaran.61 

Berlaku adil dan ihsan tidak hanya kepada manusia tetapi juga kepada 

makhluk lain seperti binatang dan tumbuhan, bahkan terhadap benda mati 

sekalipun. Adil dapat diartikan memberi sebanyak yang diambil dari 

lingkungan sedangkan ihsan dapat diartikan sebagai memberi lebih banyak 

dari yang diambil dari lingkungan. 

Kesembilan, prinsip peri-kemakhlukan. Manusia tidak hanya berkasih 

sayang kepada sesama manusia tetapi kasih sayang juga kepada alam binatang 

dan alam tumbuh-tumbuhan serta alam benda mati, mencintai seluruh nature 

ciptaan Allah swt. Sebagai salah satu prinsip dari pendekatan moral-etis maka 

paham peri-kemakhlukan perlu dikembangkan dalam kerangka pengelolaan 

lingkungan hidup. 

melihat perlakuan manusia terhadap lingkungan selama ini cenderung 

merusak dan eksploitatif maka dengan beberapa prinsip ini diharapkan dapat 

berubah dan bergeser kearah yang pendekatan yang lebih apresiatif terhadap 

lingkungan. Dengan demikian, maka lingkungan hidup akan dapat lebih 

terjamin kelestariannya.  

Dalam kaitan ini, Ali Yafie sebagaimana dikutip oleh Maufur 

menguraikan pandangannya tentang bagaimana mengintegrasikan etika sosial 

dengan ajaran agama yang berwawasan lingkungan, yaitu:62 Pertama, 

ta’abbudi, yaitu menjadi- kan pelestarian lingkungan sebagai bagian untuk 

menciptakan kesucian spiritual dan kebersihan fisikal. Sehingga, pelestarian 

lingkungan yang dilakukan akan bernilai ibadah. Kedua, ta’aqquli, yaitu setiap 

 
61 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Direktorat Jenderal 

Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Agama Islam dan Bimbingan Syariah, 2012), h. 277 
62 Maufur, dkk. Modul Pelatihan Fiqh dan HAM, (Cet. 1; Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 

2014), h. 220. 
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upaya pelestarian lingkungan yang akan dijabarkan dalam pemahaman fiqh 

yang kontekstual harus dilandasi dengan nalar humanis agar semangat 

pelestarian lingkungan yang dilakukan tidak hanya berdasarkan pada 

kepentingan sesaat, tetapi bisa menjangkau masa depan genarasi mendatang. 

Hal ini dimungkinkan untuk memasukkan semangat kemanusiaan yang tidak 

hanya dibatasi oleh latar belakang ideologi tertentu. 

Ketiga, takhalluqi, yaitu menumbuhkan etika sosial dalam melestarikan 

lingkungan. Etika sosial ini sangat membantu bagi penumbuhan kesadaran 

personal dalam menciptakan suasana keramahan lingkungan melalui sikap 

saling memelihara, saling menjaga dan saling mengingatkan antara satu dan 

lainnya. Dengan demikian, suasana interaktif yang tumbuh dalam pelestarian 

lingkungan secara koletikf dan partisipatoris akan melahirkan akhlak mulia 

terhadap lingkungan. 

Ketiga unsur tersebut perlu diinternalisasi ke dalam keseharian kita, 

supaya setiap tindak tanduk yang kita lakukan mencerminkan sebuah 

tanggung jawab kita kepada Allah. Sehingga, kita tidak akan segan untuk 

melestarikan lingkungan, menghargai hak asasi manusia, dan melaksanakan 

setiap tugas-tugas sosial lainnya. 

 

C. Pelestarian Lingkungan 

1. Pengertian Pelestarian Lingkungan 

Pelestarian atau pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu 

dan sistematis yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup 

dan mencegah pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.63 Lebih lanjut 

Amos Neolaka mengemukakan bahwa pelestarian lingkungan adalah upaya 

 
63 Noor Hasanah dan Huriyah, Sosiologi Pendidikan Islam Motode Memahamkan Masalah 

Sosial Keagamaan Responsif SDGs, (Cet. 1; Yogyakarta: Zahir Publishing, 2022), h. 33 
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sadar untuk memelihara atau meningkatkan kualitas lingkungan agar 

kebutuhan manusia dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya.64 

Istilah lingkungan yang lestari dalam lingkungan hidup menunjukkan 

suatu lingkungan hidup menunjukkan suatu sifat lingkungan secara kodrati. 

Artinya lingkungan itu tetap pada eksistensinya dan lingkungan tetap 

berinteraksi sesuai dengan fungsi lingkungan semata mata, karena lingkungan 

hidup itu pada awalnya memiliki manfaat bagi seluruh makhluk yang ada 

dalam sistem lingkungan itu, dan seharusnya tetap terjaga sesuai dengan 

keberadaanya. Pelestarian lingkungan dapat diartikan sebagai upaya 

menjadikan lingkungan itu tetap pada posisinya sebagai unsur- unsur yang 

saling terkait satu dengan yang lainya dalam ekosistem. “Pengertian 

pelestarian mengandung makna tercapainya kemampuan lingkungan yang 

serasi dan seimbang, dan peningkatan kemampuan tersebut”.65  

Secara normatif, manusia berperan menjaga kelestarian lingkungan 

dengan mengelola, merawat dan memanfaatkan lingkungan alam disekitarnya. 

Fikih dan etika pelestarian lingkungan merupakan khazanah kekayaan Islam 

yang sering dilupakan oleh umat Islam. Rasulullah saw., dalam hadits-

haditsnya selalu mengingatkan kepada manusia untuk terus berupaya 

menjaga kelestarian lingkungan dalam kehidupan manusia. Sebagaimana 

hadits yang memerintahkan untuk menghidupkan tanah yang mati, menanam 

pohon atau tumbuh-tumbuhan, dan larangan membuang hajat (sampah) 

secara sembarangan. Pesan-pesan Rasulullah saw., ini memberi makna bahwa 

sebuah keharusan bagi umat manusia untuk menjaga kelestarian lingkungan. 

 
64 Amos Neolaka dan Gladies Mercya Grameinie, Ilmu Pendidikan Lingkungan Mendidik 

Dengan Hati dan Senuman, Mengubah Sikap Perilaku Pembelajaran Lingkungan (Cet. 1; Jakarta: 

Kencana, 2022), h. 97 
65 Agnes Arnil K, dkk. Serba Serbi Kebun Hijau, (Cet. 1; Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2021), 

h. 25 
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Dengan demikian, pelestarian lingkungan merupakan sebuah upaya 

yang dilakukan secara berkesinambungan untuk memelihara, menjaga serta 

meningkatkan kualitas lingkungan sehingga menciptakan sebuah 

keharmonisan bagi manusia dan alam. 

2. Unsur-Unsur Lingkungan Hidup 

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda dan 

kesatuan makhluk hidup termasuk didalamnya manusia dan perilakunya yang 

melangsungkan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk 

hidup lainnya. Adapun unsur-unsur lingkungan hidup dibagi menjadi tiga, 

yaitu:66 

a. Unsur Hayati (Biotik) 

Unsur hayati dalam lingkungan hidup terdiri atas semua makhluk 

hidup yang terdapat dibumi. Mulai dari tingkatan rendah sampai tingkat tinggi. 

Dari bentuk yang paling kecil hingga yang paling besar yang termasuk unsur 

hayati dalam lingkungan adalah manusia, hewan, tumbuhan dan jasad renik. 

Unsur hayati ini saling berhubungan dan membentuk jalinan mulai dari yang 

sederhana hingga yang sangat rumit.67 Komponen lingkungan biotik menurut 

fungsinya dapat dibedakan dalam tiga kategori, yaitu produsen, konsumen dan 

pengurai. 

1) Produsen 

Produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan 

sendiri melalui proses fotosintesis, dengan demikian kelompok produsen 

ditempati tumbuhan yang berklorofil. 

2) Konsumen 

 
66 Syamsul Bahri, Humanisasi Lingkungan Merajuk Pemikiran Islam, (Cet. 1; Gowa: 

Alauddin University Press, 2011), h. 15 
67 Noor Hidayati dan Huriyah, Manusia Indonesia Alam dan Sejarahnya, (Cet. 1; 

Yogyakarta: K-Media, 2021), h. 134 
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Kelompok konsumen merupakan mahluk hidup yang mampu 

memanfaatkan hasil pengolahan makanan dari kelompok produsen. 

Kelompok konsumen tidak memiliki kemampuan untuk membuat makanan 

sendiri. Kelompok ini terdiri dari manusia dan hewan. Kelompok hewan 

dibedakan menjadi herbivora, karnivora, dan omnivora. Herbivora merupakan 

kelompok hewan pemakan tumbuhan. Karnivora merupakan kelompok 

hewan pemakan daging. Omnivora adalah kelompok hewan pemakan 

tumbuhan dan daging. 

Dalam rantai makanan kelompok herbivora, karnivora. dan omnivora 

menempati tingkatan konsumen yang berbeda. hewan yang memakan 

tumbuhan menempati kedudukan sebagai konsumen tingkat pertama. 

Kelompok karnivora menempati kedudukan sebagai konsumen tingkat kedua. 

Kelompok omnivora menempati konsumen tingkat tiga. 

3) Pengurai 

Pengurai atau dekomposer adalah organisme yang menguraikan bahan 

organik yang berasal dari organisme mati. Pengurai disebut juga konsumen 

makro (sapotrof) karena makanan yang dimakan berukuran lebih besar. 

Organisme pengurai menyerap sebagian hasil penguraian tersebut dan 

melepaskan bahan-bahan yang sederhana yang dapat digunakan kembali oleh 

produsen. Yang tergolong pengurai adalah bakteri dan jamur. 

b. Unsur Sosial Budaya 

Unsur sosial budaya yaitu lingkungan sosial yang dibuat oleh manusia 

yang merupakan sistem nilai, gagasan dan keyakinan dalam perilaku sebagai 

makhluk sosial. Kehidupan Masyarakat dapat mencapai keteraturan berkat 
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adanya sistem nilai dan norma yang diakui dan ditaati oleh segenap anggota 

Masyarakat.68 

Dengan demikian, maka kehidupan suatu masyarakat dapat 

berlangsung secara teratur karena adanya sistem nilai dan norma yang dianut, 

diakui, ditaati dan dipraktikkan dalam kehidupan segenap anggota 

masyarakat. Termasuk dalam hal pelestarian lingkungan membutuhkan suatu 

aturan yang senantiasa diakui, ditaati serta dilaksanakan sehingga 

kelstariannya tetap terjaga. 

c. Unsur Fisik (Abiotik) 

Unsur fisik (abiotik) yaitu unsur-unsur lingkungan hidup yang terdiri 

dari benda-benda yang tidak hidup seperti tanah, air, sinar matahari, senyawa 

kimia dan sebagainya. Fungsi unsur fisik didalam lingkungan sebagai media 

untuk berlangsungnya kehidupan. Contoh lingkungan abiotik adalah air, udara 

dan sinar matahari.69    

1) Air 

Air merupakan sumber kehidupan yang sangat dibutuhkan oleh 

manusia dalam menjalani kehidupan. Oleh karena itu, penjelasan lebih jauh 

akan ditekankan pada: sumber air sebagai sumber kehidupan, sebagai sarana 

bersuci dalam pelaksanaan ibadah, serta upaya memelihara dan melindungi 

air dari kerusakan dan pengotoran (pencemaran). 

Pertama, air sebagai sumber penghidupan. Dalam ekologi, air dan tanah 

merupakan sumberdaya terbarui (renewable resources) yang esensial untuk 

kehidupan manusia. Air mengalami suatu daur. Air jatuh dari langit sebagai 

hujan. Hujan sebagian mengalir di atas permukaan tanah dan sebagian lagi 

 
68 Bambang Yuniarto, Membangun Kesadaran Warga Negara dalam Pelestarian 

Lingkungan, (Cet. 1; Yogyakarta: CV Budi Utama, 2013), h. 42 
69 R. Sihadi Darmo Wihardjo dan Henita Rahmayani, Pendidikan Lingkungan Hidup, (Cet. 

1; Pekalongan: PT7. Nasya Expanding Management, 2021), h. 208 
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masuk ke dalam tanah. Oleh panas matahari air menguap. Dari uap air 

terbentuklah awan dan dari awan terjadilah hujan. Daur ini berlangung 

sepanjang masa, tak ada habisnya. 

Kenyataan menunjukkan bahwa air merupakan sebuah kebutuhan 

mutlak manusia, termasuk seluruh makhluk hidup, hewan dan tumbuh-

tumbuhan. Dalam studi lingkungan ekologi, air disebut sebagai kebutuhan 

dasar untuk kelangsungan hidup hayati. Artinya bahwa tanpa adanya air maka 

manusia dan seluruh makhluk hidup tidak mungkin bisa hidup. 

Kedua, air sebagai sarana kebersihan dalam pelaksanaan ibadah. Air 

digunakan sebagai sarana bersuci dalam rangka ibadah (shalat), baik dengan 

jalan mandi atau dengan berwudhu.  

Ketiga, memelihara air dari dan melindunginya dari ancaman 

pengotoran. Faktor-faktor yang menyebabkan pencemaran air adalah sampah 

rumah tangga, kegiatan perdagangan dan pertanian. Limbah, sampah hasil 

dari sisi pertanian semuanya dibuang ke tanah dan pada gilirannya sampai ke 

sumber mata air (sungai, air, mata air dan air tanah). Pencemaran air dengan 

demikian akan terus terjadi sepanjang manusia masih melakukan kegiatan. 

Maka dalam ajaran Islam dasar yang harus dipegangi bahwa Allah sangat 

menyukai orang-orang yang bersih. 

2) Tanah  

Dalam upaya pelestarian tanah, dikenal adanya lahan kritis, yang untuk 

penanggulangannya, antara lain dilakukan dengan menanaminya atau tidak 

membiarkannya menganggur. Menghidupkan lahan kritis merupakan upaya 

seseorang dengan sengaja untuk memakmurkan tanah yang sebelumnya 

belum yang memilikinya atau menggarapnya dan atau tanah itu telah ada 

pemiliknya namun ditelantarkan. Cara memakmurkan tanah tersebut adalah 
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dengan mengairinya, menanaminya dengan tanaman pangan ataupun 

pepohonan untuk kepentingan tertentu. 

3) udara 

salah satu kebutuhan pokok manusia adalah udara, dalam hal ini udara 

yang mengandung oksigen yang diperlukan manusia untuk pernapasan. Tanpa 

oksigen, manusia tidak akan bisa hidup. 

Organisme biotik bergantung pada berbagai zat abiotik untuk dapat 

bertahan hidup, seperti air. Air tidak hidup, tetapi banyak membantu menjaga 

kebanyakan organisme untuk tetap hidup. Manusia tidak bisa hidup 

dipermukaan bumi tanpa ada komponen abiotik termasuk mendukung 

aktifitasnya. Maka dari itu terbentuklah suatu lingkungan ekosistem.70  

Oleh karenanya, pelestarian lingkungan terkait unsur abiotik yang 

meliputi air, tanah, serta udara sangat penting dilakukan, karena kehidupan 

manusia dapat terganggu apabila unsur-unsur abiotik lingkungan tidak 

optimal. Bahkan, lebih daripada itu kehidupan manusia tidak bisa terkepas 

dari unsur-unsur tersebut. 

3. Faktor Penyebab Kerusakan Lingkungan 

Berdasarkan faktor penyebabnya, bentuk kerusakan lingkungan hidup 

dibagi menjadi dua yaitu bentuk kerusakan lingkungan hidup akibat peristiwa 

alam dan karena faktor manusia. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan 

keruasakan lingkungan hidup adalah sebagai berikut. 

a. Bentuk Kerusakan Lingkungan Akibat Peristiwa Alam 

Peristiwa alam yang berdampak pada kerusakan lingkungan antara 

lain: 

1) Banjir  

 
70 M. Natsir Abduh, Ilmu dan Rekayasa Lingkungan, (Cet. 1; Makassar: CV SAH MEDIA, 

2018), h. 12. 
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Selain karena ulah manusia, banjir juga dapat terjadi karena faktor 

alam, misalnya hujan yang terus-menerus. Curah hujan seperti ini akan 

membuat sungai meluap atau membuat tanggul jebol karena tidak mampu lagi 

menampung debit air. Banjir yang sering terjadi saat musim penghujan dapat 

membuat bangunan dan tempat tinggal makhluk hidup rusak, lapisan tanah 

yang subur hilang terbawa air, serta tanaman- tanaman rusak. Implikasi 

terburuk yang diakibatkan oleh banjir berdampak pada kerusakan lingkungan, 

fasilitas umum yang mengalami kerusakan sehingga tidak dapat difungsikan.71 

2) Letusan Gunung Berapi 

Saat meletus, gunung berapi akan mengelurkan abu vulkanik, lahar, 

lava, uap panas, dan material lainnya yang dapat merusak lingkungan. Dampak 

dari letusan tersebut dapat berlangsung lama bergantung pada besarnya 

kekuatan letusan, tetapi saat kembali normal, daerah yang terdampak letusan 

akan menjadi subur. 

Bahaya yang ditimbulkan oleh letusan gunung berapi antara lain: 

a) Hujan abu vulkanik, menyebabkan gangguan pernapasan 

b) Lava panas, merusak dan mematikan apapun yang dilalui 

c) Awan panas, dapat mematikan makhluk hidup yang dilalui 

d) Gas yang mengandung racun 

e) Material padat (batuan, kerikil, pasir) dapat menimpa perumahan dan 

lainnya.72 

3) Gempa Bumi 

Gempa bumi terjadi karena adanya pergerakan lempeng bumi atau 

aktivitas gunung berapi dan dampaknya bergantung pada besarnya kekuatan 

 
71 Asima Yanty Siahaan dan Piki Darma Kristian Pardede, Transformasi Pembangunan 

Melalui Pelayanan Publik, (Cet. 1; Jawa Tengah: PT. Pena Persada Kerta Utama, 2022), h. 199 
72 Noor Hidayati dan Huriyah, Manusia Indonesia Alam dan Sejarahnya, h. 140 
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gempa. Jika kekuatan gempa sangat besar, kemungkinan akan menimbulkan 

tsunami. Manusia dapat mengukur berapa intensitas gempa, namun manusia 

sama sekali tidak dapat memprediksi kapan terjadinya gempa. Oleh karena itu 

bahaya yang ditimbulkan oleh gempa lebih dahsyat dibandingkan dengan 

letusan gunung berapi.  

Pada saat gempa berlangsung terjadi beberapa peristiwa sebagai akibat 

langsung maupun tidak langsung, diantaranya: 

a) Berbagai bangunan roboh 

b) Tanah dipermukaan bumi merekah serta jalan menjadi putus 

c) Tanah longsor akibat guncangan 

d) Terjadi banjir akibat rusaknya tanggul 

e) Gempa yang terjadi didasar laut dapat menyebabkan tsunami (gelombang 

pasang)73 

4) Angin Topan 

Angin topan terjadi akibat aliran udara dari Kawasan yang bertekanan 

tinggi menuju kekawasan bertekanan rendah. Perbedaan tekanan udara ini 

terjadi karena perbedaan suhu udara uang mencolok. Serangan angin topan 

dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dalam bentuk: 

a) Merobohkan bangunan 

b) Rusaknya areal pertanian dan perkebunan 

c) Membahayakan penerbangan 

d) Menimbulkan ombak besar yang dapat menenggelamkan kapal 

b. Kerusakan Lingkungan karena Faktor Manusia74 

 
73 Abd. Razak Musahib, dkk. Hukum Lingkungan, (Cet. 1; Padang: Global Eksekutif 

Teknologi, 2022), h. 7 
74 Syamsul Bahri, Humanisasi Lingkungan Merajuk Pemikiran Islam,,h. 19 
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Selain faktor alam, faktor perilaku manusia juga dipandang telah 

menjadi menyebabkan kerusakan lingkungan hidup.75 Fakta bahwa masalah 

lingkungan lahir dan berkembang, karena faktor manusia jauh lebih besar dan 

rumit dibandingkan faktor alam itu sendiri. Manusia dengan berbagai dimensi 

terutama faktor mobilitas pertumbuhannya, akal pikiran dengan segala 

perkembangan aspek kebudayaan, karakter dan pandangan manusia adalah 

faktor yang lebih penting, kaitannya dengan masalah lingkungan hidup. 

Beberapa faktor kerusakan lingkungan karena manusia adalah sebagai 

berikut: 

1) Membuang Sampah Sembarangan 

Saat ini, masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan, 

terutama di sungai. Kebiasaan membuang sampah dapat mengakibatkan 

dampak yang sangat buruk terhadap lingkungan, seperti adanya bencana alam 

dan kerusakan lingkungan.76 Perilaku membuang sampah sembarangan dapat 

terjadi karena beberapa faktor, diantaranya karena membuang sampah 

merupakan suatu kebiasaan yang sering dilakukan biasanya bersifat turun 

temurun, kemudian keberadaan tempat sampah yang tidak merata sehingga 

mengacu perilaku Masyarakat dalam membuang sampah sembarangan. 

2) Limbah Industri 

Limbah industry adalah hasil pengolahan pabrik yang tidak berguna. 

Limbah ini merupakan pemicu juga dalam kerusakan alam karenalimbah ini 

berupa racun yang akan memusnahkan hewan, tumbuhan dan juga manusia.77 

Limbah industri ini dapat berasal dari pabrik dan rumah tangga. Jika tidak 

 
75 Ahmad Dadek, dkk. Politik Hukum Bencana Indonesia Mekanisme Status Darurat 

Bencana dan Hukum Covid 19, (Cet. 1; Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2020), h. 16 
76 Ita Masruro, dkk. Menggagas Pembelajaran Sastra Indonesia Pada Era Kelimpahan, 

(Cet. 1; Malang: Unisma Press, 2021), h. 34 
77 Muhammad Sood, Hukum Lingkungan Indonesia, (Cet. 1; Jakarta Timur: Sinar Grafika, 

2019), h. 229 
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dikelola dengan tepat, limbah-limbah tersebut akan merusak lingkungan 

hidup. 

3) Menebang Hutan Secara Liar  

Saat ini, luas hutan di Indonesia semakin berkurang karena maraknya 

aksi penebangan liar. Hutan yang gundul tidak dapat meresap dan menahan 

aliran air hujan sehingga dapat terjadi banjir dan longsor.78 Penebangan hutan 

dalam skala besar atau penebangan hutan secara liar dapat menyebabkan 

kerusakan lingkungan seperti hutan menjadi gundul. Hutan yang gundul 

menyebabkan panas, kehilangan penyediaan oksigen yang dibutuhkan oleh 

mahluk hidup. Selain itu, penggundulan hutan menyebabkan hilangnya 

kesuburan tanah, menurunnya sumber daya air, dan punahnya 

keanekaragaman hayati seperti hewan dan tumbuhan, serta kerusakan 

bentang alam. Penebangan hutan secara besar-besar-besaran dapat 

menyebabkan erosi berskala besar dan merusak tata air yang pada akhirnya 

merusak lingkungan hidup dan tatanan kehidupan. Dengan perkataan lain, 

penebabangan hutan secara besar-besaran merusak lingkungan hidup.79 

Itulah beberapa faktor yang menyebabkan kerusakan lingkungan 

hidup. Agar ekosistem didalamnya dapat hidup dengan baik, maka harus 

menjaga kelestarian lingkungan. 

4. Pelestarian Lingkungan Menurut Undang-Undang 

“Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan 

hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan 

hidup” (Pasal 67 UUPPLH). Sejalan dengan itu, Pasal 68 UUPPLH menegaskan: 

“Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban: (a) 

 
78 Hijriah, dkk. Polusi dan Lingkungan, (Cet. 1; Makassar: CV. Tohar Media, 2023), h. 27 
79 Gito Sugiyanto, dkk. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), (Cet. 1; Sumatera 

Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), h. 128 
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memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu; (b) menjaga 

keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan (c) menaati ketentuan tentang 

baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan 

hidup.”  

Sebagai pembanding (untuk memperkaya atau memperluas 

pemahaman mengenai kewajiban ini), Pasal 6 ayat (1) UUPLH menyatakan: 

“Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup 

serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan 

hidup.” Adapun ayat (2) nya menyatakan: “Setiap orang yang melakukan usaha 

dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan 

akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.” Dalam kaitan itu, Pasal 5 ayat 

(2) UULH menegaskan: “Setiap orang berkewajiban memelihara lingkungan 

hidup dan mencegah ser- ta menanggulangi kerusakan dan pencemarannya.” 

Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (1) UULH dikatakan: “Setiap orang yang 

menjalankan suatu bidang usaha wajib memelihara kelestarian kemampuan 

lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan 

yang berkelanjutan.” Bila disimak ketentuan-ketentuan mengenai kewajiban-

kewajiban tersebut, diperoleh petunjuk bahwa apa yang diatur dalam 

UUPPLH, UUPLH, dan UULH pada prinsipnya sama, yang membedakan adalah 

lebih pada soal redaksional. 

Kewajiban tersebut berkaitan dengan atau tidak terlepas dari 

kedudukan manusia (setiap orang) sebagai anggota masyarakat yang 

mencerminkan harkat manusia sebagai individu dan makhluk sosial. 

Kewajiban ini mengandung makna, bahwa setiap orang “wajib” turut 

memelihara lingkungan hidup sebagai sisi lain dari hak-hak atas lingkungan 
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hidup yang baik dan sehat. Secara logika, kewajiban memeli- hara kelestarian 

fungsi lingkungan hidup, juga dapat dikategorikan sebagai kewajiban asasi 

sebagai konsekuensi Pasal 28 H UUD NRI 1945.80 

Itulah beberapa upaya yang dilakukan oleh masyarakat beserta 

pemerintah sebagai penanggung jawab dalam melestarikan lingkungan hidup. 

Melestarikan lingkungan hidup merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda 

lagi dan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau pemimpin 

negara saja, melainkan tanggungjawab setiap insan di bumi. Setiap orang 

harus melakukan usaha untuk menyelamatkan lingkungan hidup sesuai 

dengan kapasitasnya masing-masing. 

D. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual sehubungan atau kaitan antara konsep satu 

dengan konsep lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konseptual 

berfungsi untuk menghubungankan atau menjelaskan secara jelas tentang 

suatu topik yang akan dibahas. Kerangka ini didapat dalam konsep ilmu/teori 

yang dipakai sebagai landasan penelitian. Begitupula dengan penelitian ini, 

kerangka konseptual akan membantu calon peneliti dalam menguraikan 

tentang pesan dakwah dalam pelestarian lingkungan di Kecamatan 

Tombolopao Kabupaten Gowa. 

 

 

 

 

 

 

 
80 A.M Yunus Wahid, Pengantar Hukum Lingkungan, (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2018), h. 

24 
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Gambar 3.1 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Metode penlitian merupakan cara ilmiah atau kegiatan pelaksanaan 

penelitian yang didasari dengan asumsi-asumsi dasar pandangan filosofis dan 

ideologis pertanyaan dan isu-isu yang dihadapi untuk mendapatkan data 

dengan tujuan dan kegunaan tertentu.1 Metode penelitian dapat difahami 

sebagai tata cara untuk mendapatkan suatu data dan memprosesnya sesuai 

dengan prosedur atau langkah-langkah yang harus ditempuh dalam sebuah 

penelitian. Dalam Memahami metode penelitian sangat penting bagi seorang 

peneliti karena akan memudahkan peneliti, menghemat waktu dan biaya 

dalam penelitian, menentukan metode apa yang akan digunakan dalam 

penelitian dan tidak akan kesulitan dalam menga rahkan kemana penelitian 

tersebut. 

Suatu metode penelitian memiliki rancangan penelitian (recerch 

design). Berdasarkan keterangan tersebut maka pada bagian ini, akan 

diuraikan rancangan penelitian, jenis dan lokasi penelitian, pendekatan 

penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, instrumen penelitian, 

tehnik pengolahan data dan anlisis data, pengujian keabsahan data. 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Adapun jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian kualitatif. 

Penelitian kualitatif ialah suatu penelitian kontekstual yang menjadikan 

manusia sebagai instrumen dan disesuaikan dengan situasi yang wajar

 
1 Nana Syadih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Cet. VI; Bandung: Remaja 

Rosda Karya. 2010), h. 52 
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dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersiat 

kualitatif.2 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini bertempat di salah satu Desa di kecamatan 

Tombolopao, yaitu Desa Erelembang. Desa Erelembang pada permulaannya 

adalah bagian dari kelurahan Tamaona. Selanjutnya penamaan Desa 

Erelembang tersebut berasal dari bahasa konjo, yaitu ere yang berarti air dan 

lembang yang berarti lembah. Pemekaran Desa Erelembang dilakukan pada 

tahun 1985 kemudian menjadi desa persiapan, kemudian pada tahun 1987 

menjadi desa defenitif yang dijabat oleh Mahmud Rala selaku kepala desa 

pertama pada tahun 1985-1990 lalu dilanjutkan oleh Drs. H. Ibrahim Baddu, 

MM selaku kepala desa kedua pada tahun 1990-2012.  Setelah itu, 

kepemimpinan dilanjutkan oleh Putra Syarif Pabeta, SE selaku kepala desa 

ketiga yang menjabat pada tahun 2013 sampai sekarang. 

Desa Erelembang merupakan salah satu dari 8 (delapan) Desa dan 1 

(satu) kelurahan di Kecamatan Tombolopao dikabupaten Gowa yang terletak 

paling barat di wilayah Kecamatan Tombolopao yang berbatasan dengan 

Kabupaten Bone dan Maros dengan luas wilayah Desa Erelembang adalah 

42,53 km2. 

Batas wilayah Desa Erelembang Tombolopao sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan  : Kabupaten Maros 

b. Sebelah Timur berbatasan dengan  : Kabupaten Bone 

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Kelurahan Malino 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan  : Kabupaten Sinjai 

 
2 Lexy J. Maleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Rosdakarya, 2001), h.3 
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Desa Erelembang berbentuk melingkar yang terdiri atas 7 (tujuh) 

dusun yaitu dusun Simbang yang terletak dipaling barat berbatasan dengan 

kabupaten Sinjai, kemudian dusun Bontomanai, dusun Bontorannu, dusun 

Erelembang, dusun Matteko, dusun Ma’lenteng serta yang paling timur adalah 

dusun Biring panting yang berbatasan dengan kelurahan Malino. 

Visi Desa Erelembang Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa yaitu 

“Terwujudnya masyarakat yang berkualitas berdaulat dan berwibawa dan 

berdaya saing tinggi” 

Misi Desa Erelembang Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa yaitu 

sebagai berikut: 

1) Mengemangkan sumberdaya manusia yang berkualitas peningkatan 

kesejahteraan masyarakat Desa Erelembang 

2) Pengolahan sumberdaya alam secara maksimal 

3) Peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas melalui pelatihan-

pelatihan dan peningkatan akses pelayanan pendidikan (formal dan 

nonformal) yang bermutu dan terjangkau. 

4) Peningkatan sarana transportasi untuk kelancaran perekonomian 

sebagai penunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa 

Erelembang. 

5) Terwujudnya kamtibmas yang kondusif dengan adanya kegiatan 

siskamling. 

Desa Erelembang memiliki iklim yang sama dengan desa-desa lain yang 

ada dikecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa yaitu beriklim tropis karena 

memiliki curah hujan sangat rendah serta memiliki dua tipe musim yaitu 

musim kemarau dan musim hujan sehingga dengan tipe iklim seperti ini maka 
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daerah tersebut bisa ditanami sebanyak 2 kali tanaman padi dan satu hali 

tanaman palawija dalam setahun dengan jumlah air yang cukup tersedia. 

Desa Erelembang sebagai desa yang sebagian besar masyarakatnya 

bermata pencaharian sebagai petani dengan cara bercocok tanam seperti padi, 

jagung, sayur-sayuran, kacang-kacangan yang ditanam didaerah perkebunan 

kampung serta sebagai penyadap getah pinus. Selain itu, para petani juga 

menanam tanaman jangka panjang seperti kopi, cengkeh, alpukat serta nangka 

yang biasa ditanam pada lahan yang jauh dari daerah perkampungan (hutan). 

Hasil budidaya pertanian tersebut pada umumnya dijadikan sumber makanan 

pokok dengan cara diolah sendiri oleh petani. Hasil pertanian tersebut 

kemudian dijual kekampung-kampung lain sampai pada kota-kota dalam 

daerah maupun luar daerah. 

Sebagai petani yang memiliki lahan berdekatan dengan sumber air 

maka para petani dapat menanam berbagai macam jenis tanaman jangka 

pendek. Sebelum penanaman dilakukan, umumnya didahului dengan 

penyiapan lahan, bibit, penanaman, perawatan tanaman dengan cara 

melakukan penyiraman dan pemupukan sampai tanaman tersebut sampai 

proses panen. 

Pada sektor jasa, masyarakat Desa Erelembang memili pekerjaan yang 

beragam, diantaranya seperti pedagang, sopir, tukang, penyadap getah pinus 

dan beberapa orang yang bekerja sebagai karyawan pada perusahaan yang 

bergerak pada usaha penyadapan getah pinus. Kemudian sebagian kecil 

melakukan usaha kecil-kecilan seperti jual beli makanan ataupun kebutuhan 

rumah tangga. Usaha tersebut dilakukan dengan dua cara yaitu dengan 

membawa kemudian menjual dipasar dan menjual dilokasi tempat tinggalnya. 
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Adapun sarana dan prasarana Desa Erelembang yaitu: Pertama, Sarana 

pemerintahan, merupakan sarana yang ada pada wilayah Desa Erelembang 

sebagai tempat pelayanan bagi masyarakat, pertemuan masyarakat dengan 

lembaga-lembaga pemerintahan serta sebagai tempat pengaduan masyarakat 

terhadap pemerintah desa. Sarana tersebut adalah Kantor Desa Erelembang. 

Kedua, Akses transportasi. Akses transportasi Desa Erelembang yang 

dimaksudkan seperti jalanan, baik itu jalan dusun ataupun jalan desa. Akses 

transportasi ini merupakan salah satu sarana dan prasarana dalam menunjang 

sekaligus memperlancar perekonomian masyarakat, khususnya para 

pedagang. Kesehatan, Sanitasi dan Air Bersih 

Sementara Sarana dan prasarana kesehatan yang terdapat di Desa 

Erelembang meliputi pustu dan posyandu. Dalam bidang pendidikan terdapat 

sekolah tingkat PAUD, SD, SMP, dan MA. Dalam bidang saranan umum meliputi 

masjid, pasar desa, tempat pemakaman umum, dan poskamling. 
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B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian merupakan hal yang sangat esensial sebelum 

seorang peneliti lebih jauh melaksanakan sebuah penelitian.4 Adapun 

pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pendekatan Dakwah 

Sebagaimana yang telah dipaparkan pada deskripsi fokus bahwa 

pelestarian lingkungan merupakan sebuah upaya mencintai, memelihara, 

menjaga dan memanfaatkan keberlangsunganya untuk generasi mendatang. 

Pendekatan dakwah merupakan bentuk kegiatan-kegiatan Islami, seperti 

menjaga kelestarian alam sebagai khalifah dimuka bumi. Jadi dalam mencapai 

harapan, kita perlu menggunakan pendekatan tersebut. 

2. Pendekatan Komunikasi 

Pendekatan komunikasi merupakan pendekatan yang tak bisa 

dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Berbicara tentang komunikasi, 

komunikasi sangat di perlukan dalam melakukan penyampaian pesan dakwah. 

Oleh karena itu pada penelitian ini menggunakan pendekatan komunikasi 

untuk menemukan fakta-fakta konkrit dalam pelestarian lingkungan. 

C. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian adalah subjek yang menyediakan data 

penelitian atau dari siapa dan dimana data penelitian itu diperoleh.5 

Berdasarkan jenisnya, sumber data dibagi menjadi dua yaitu sumber data 

 
4 Anim Purwanto, Konsep Dasar Peneilitian Kualitatif Teori dan Contoh Praktis, (Cet. 1; 

Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2022), h. 43 
5 Muharto dan Arisandi, Metode Penelitian Sistem Informasi Mengatasi Kesulitan 

Mahasiswa dalam Menyusun Proposal Penelitian, (Cet.1; Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2016), h. 

82 
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primer dan sumber data sekunder.6 Adapun sumber data dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik 

individu maupun perorangan.7 Data primer ini disebut juga data asli atau data 

baru, karena informasi awal telah ditentukan (porposive sampling) dengan 

asumsi memeliki informasi yang dibutuhkan. Adapun data primer dari 

penelitian ini diperoleh dari tokoh masyarakat, Pemerintah setempat, tokoh 

agama, dan warga Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.  

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh pihak 

lain, pihak yang memerlukan data hanya menyalin dan mengumpulkan data 

yang diperlukan dari pihak lain tersebut. Dalam penelitian ini, adapun data 

sekunder diperoleh dari membaca berbagai buku, hasil penelitian, bahan 

kuliah, maupun artikel-artikel lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan dalam 

pengumpulan data penelitian.8 Metode pengumpulan data pada penelitian ini 

meliputi observasi, wawancara, dokumentasi, instrument penelitian, tehnik 

pengolahan dan analisis data serta pengujian keabsahan data. Metode tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Observasi 

 
6 Amruddin, dkk. Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, (Cet. 1; DKI Jakarta: Publica 

Indonesia Utama, 2022), h. 162 
7 Sinta Diana dan Angelica Ester Juliana Tampubolon, Metodologi Penelitian Vokasi, 

(Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012), h. 58 
8 A. Azis Alimul Hidayat, Metode Penelitian Kesehatan Paradigma Kuantitatif, (Cet. 1; 

Surabaya: Health Books Publishing, 2015), h. 76 
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Observasi adalah suatu prosedur pengumpulan data primer yang 

dilakukan dengan cara melihat, mengamati dan mencatat perilaku dan 

perkataan subjek penelitian dengan menggunakan pedoman observasi.9 

Observasi merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mengamati secara sistematis gejala- gejala yang diselidiki.10 Ada beberapa hal 

yang perlu diperhatikan jika melakukan pengamatan, yaitu: apa yang diamati, 

bagaimana mencatat hasil pengamatan, alat yang membantu dalam prose 

pengamatan, bagaimana mengatur jarak antara pengamat dengan objek yang 

diamati.11 Jenis pengamatan (observasi) pada penelitian ini adalah 

pengamatan terlibat. Peneliti melibatkan diri dalam interaksi sosial yang 

diamati. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan 

pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-

jawaban dari responden dicatat dan direkam. Wawancara merupakan alat re-

checking atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh 

sebelumnya.12 Wawancara dalam sebuah penelitian merupakan hal yang 

cukup penting mengingat dalam proses wawancara sering dilakukan secara 

langsung tanpa adanya perantara sehingga informasi yang diterima lebih 

akurat dan lebih terarah. Tehnik wawancara juga bisa dilakukan dengan siapa 

saja, baik itu anak-anak, sampai kepada mereka yang buta huruf atau tidak 

 
9 Syamsuddin Ab, dkk, Pedoman Praktis Metodologi Penelitian Internal (Pendekatan 

Kalita Kuantitatif, Pengembangan du Mix-Method (Cet. 1; Ponorogo: Wade Group, 2015), h.55 
10 Choild Nurbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Cet. VII: Jakarta: PT. Bumi 

Akara, 2007), h. 70 
11 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi (Jakarta: Kencana, 2013), h. 

120 
12 Syamsuddin AB, dkk. Pedoman Praktis Metodologi Penelitian Internal (Pendekatan 

kualitatif, Kuantitatif. Pengembangan dan Mix-Method (Cet. 1: Ponorogo: Wade Group, 2015), h. 5 
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dapat membaca dan menulis.13 Lebih lengkap mengatakan bahwa wawancara 

adalah salah satu Teknik pengumpulan data dengan melakukan dialog atau 

percakapan langsung antara peneliti dengan orang yang diwawancarai 

berkaitan dengan topik penelitian.14 Adapun jenis penelitian ini merupakan 

penelitian kualitatif, maka peneliti mewawancarai informan. Adapun yang 

akan menjadi informan dalam penelitian ini yaitu: tokoh masyarakat, 

Pemerintah setempat, tokoh agama, dan warga Kecamatan Tombolo Pao 

Kabupaten Gowa. 

3. Dokumentasi 

Menurut Fathi Muhammad sebagaimana dikutip oleh Ahmad Ilham 

bahwa Dokumentasi adalah metode pengambilan data kualitatif yang 

menggunakan Analisa terhadap beberapa dokumen dari peneliti yang telah 

melaksanakan penelitian sebelumnya mengenai objek penelitian.15 Dokumen 

adalah metode pengumpulan yang diperoleh dari data yang berbentuk tertulis, 

berupa arsip-arsip atau buku-buku yang terkait dengan penelitian yang 

dilakukan. Dalam metode ini, dokumen yang diteliti tidak harus bersifat resmi, 

cara yang digunakan juga tidak harus resmi tetapi bisa dilakukan secara 

terbuka.  

E. Instrument Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat bantu dalam pengumpulan 

data.16 Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan mengukur 

 
13 Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), 

h. 68 
14 Helaluddin dan Hengki Wijaya, Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan 

Praktik, (Cet. 1; Jakarta: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), h. 84 
15 Ahmad Ilham, dkk. Metodologi Riset Bidang Sistem Informasi Dan Komputer, (Cet. 1; 

Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), h. 80 
16 Subarsimi Arikunto, Prosedur Penelitian satu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi VI: 

Jakarta: Rincka Cipta, 2006), h. 68 
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fenomena alam maupun sosial yang diamati.17 Untuk memperoleh data 

penelitian yang akurat, maka hal lain yang harus disiapkan adalah alat atau 

instrumen penelitian. Karena untuk memperoleh hasil penelitian yang 

berkualitas, maka dibutuhkan alat/instrumen penelitian yang ingin digunakan 

untuk mengumpulkan data. Hal ini tentu harus disiapkan dengan baik agar 

data yang diperoleh berkualitas. Adapun yang menjadi instrumen penelitian 

ini yaitu, pedoman wawancara atau daftar pertanyaan, kamera untuk 

mengambil gambar, alat perekam suara, internet, alat tulis menulis berupa 

buku catatan dan pulpen. 

 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Penelitian ini merupaan penelitian kualitatif, maka teknik pengolahan 

dan analisis data menggunakan metode analisis data kualitatif. Analisis data 

merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan transkripsi 

wawancara, catatan lapangan, dan meteri-materi lain yang telah dikumpulkan 

yang bertujuan meningkatkan pemahaman mengenai materi tersebut dan 

untuk memungkinkan peneliti menyajikan hasil penelitiannya kepada orang 

lain.18 Analisis data merupakan proses pencarian dan penyusunan secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan 

dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, 

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, 

memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh calon peneliti sendiri dan orang 

 
17 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif (Cet. VI, Bandung: Alfabeta, 2009), 

h. 102 
18 Misbahuddin dan Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian dengan Statistic (Jakarta: PT. 

Bumi Aksara, 2013), h. 83 
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lain.19 Analisa data merupakan upaya untuk mencapai serta menata secara 

sistematis catatan hasil wawancara, observasi, dokumentasi dan lainnya untuk 

meningkatkan penemuan calon peneliti tentang kasus yang diteliti dan 

menjadikannya sebagai temuan bagi orang lain.20 Analisis data merupakan 

suatu proses pengklasifikasian, penyusunan, pengkategorian, dan elaborasi 

sehingga data yang telah terkumpul dapat memberikan makna untuk 

menjawab masalah penelitian yang telah dirumuskan atau untuk mencapai 

tujuan suatu penelitian. Analisis data bertujuan mencari dan menata data 

secara sistematis dari hasil rekaman atau wawancara, observasi dan 

dokumentasi yang telah dilakukan.21 

Adapun langkah-langkah analisis data yang digunakan, sebagai berikut: 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, penyederhanaan, 

abstraksi, pemokusan, dan pentransformasian “data mentah” yang terjadi 

dalam catatan- catatan lapangan tertulis. Sebagaimana kita ketahui, reduksi 

data terjadi secara kontinu melalui kehidupan suatu proyek yang 

diorientasikan secara kualitatif.22 Reduksi data adalah jenis analisis untuk 

mengklarifikasi, mengelompokkan, mengarahkan, menghilangkan informasi 

yang tidak relevan, dan Menyusun data sehingga dapat ditarik kesimpulan 

akhir dan divalidasi. Bahkan sebelum data dikumpulkan secara resmi, ada 

reduksi data yang sedang berlangsung selama penelitian. Ketika memilih 

kerangka konseptual, domain penelitian, tantangan penelitian, dan Teknik 

 
19 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D, h. 244 
20 Noen Muhajirin, Metode Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), h. 183 
21 Syamsuddin AB, Dasar-dasar Teori Metode Penelitian (Cet, 1; Ponorogo: 2017), h. 111 
22 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data, Edisi 1 (Cet. IV: Jakarta: 

Rajawali Pers, 2014), h. 129  
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pengumpulan data, reduksi data jelas diantisipasi.23 Tujuan reduksi data 

adalah untuk mempresentasikan data lebih baik.24 Jadi pada penelitian ini, 

peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber data, kemudian memilah 

dan mengelompokkan data agar lebih terfokus dan relevan dengan penelitian 

yang dilakukan. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data yang dimaksud adalah menampilkan berbagai data yang 

telah diperoleh sebagai informasi yang lebih sederhana, selektif dan 

memudahkan untuk memaknainya. Penyajian data dalam penelitian ini 

disusun secara naratif, bentuk label dan gambar yang dibuat setelah 

pengumpulan dan reduksi data.25 Adapun tujuan dari penyajian data adalah 

menyediakan deskripsi tentang kejadian yang menjadi hasil pengamatan dan 

memberi simpulan yang terperinci dan terpercaya.26 Sebagaimana yang telah 

dijelaskan sebelumnya, pada penelitian ini setelah data direduksi maka 

kemudian data disajikan agar membentuk sebuah informasi yang lebih 

sederhana. 

3. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan 

Tahap akhir dari pengumpulan data adalah verifikasi dan penarikan 

kesimpulan, yang dimaknai sebagai penarikan arti data yang telah 

ditampilkan. Pemberian makna ini tentu saja sejauh pemahaman peneliti dan 

interpretasi yang dibuatnya. Dalam penelitian kualitatif ini, penarikan 

kesimpulan dapat saja berlangsung pada proses pengumpulan data 

 
23 Didiek Noeryono Basar, Fleksibilitas Kontrak Berbasis Resipkoral Analisis Pembiayaan 

Murabahah Di BPRS, (Cet. 1; Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022), h. 64 
24 Neni Purwati, dkk. Data Mining, (Cet. 1; Banyumas: Zahira Media Publisher, 2021), h. 

94  
25 Syamsuddin AB, Dasar-dasar Teori Metode Penelitian, h. 112  
26 Sinta Dameria Simanjuntak, Statistik Penelitian Pendidikan Dengan Aplikasi Ms. Excel 

Dan SPSS, (Cet. 1; Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), h. 1 
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berlangsung, baru dilakukan reduksi dan penyajian data. Hanya saja perlu 

disadari bahwa kesimpulan yang dibuat itu bukan sebagai sebuah kesimpulan 

final.27 Setelah tahap reduksi dan penyajian data, maka tahap selanjutnya 

adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan. Verifikasi disini bertujuan untuk 

mengecek kembali data yang telah disajikan, manakala ada data yang tidak 

sesuai maka data tersebut diperbarui. Kemudian dilakukan penarikan 

kesimpulan dari data yang telah disajikan. 

 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Pengujian keabsahan data bertujuan untuk membuktikan apakah 

penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus 

untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian 

kualitatif meliputi uji credibility, transferability, dependability, dan 

confirmability.28 Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggung 

jawabkan sebagai penelitian ilmiah maka perlu dilakukan pengujian 

keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilakukan, sebagai 

berikut: 

1. Credibility 

  Uji Credibility atau uji kredibilitas atau biasa juga disebut uji 

kepercayaan terhadap hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil 

dari penelitian yang dilakukannya tidak meragukan sebagai sebuah karya 

ilmiah. Pengujian credibility meliputi: 

a. Perpanjangan pengamatan 

b. Meningkatkan Kecermatan dalam penelitian 

 
27 Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial, Edisi II (Jakarta: Erlangga, 2009), h. 

151 
28 Sugiyono, Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, h. 270 
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c. Triangulasi atau pengecekan data dari berbagai sumber dan berbagai 

waktu.29 

2. Transferability 

Validasi eksternal dalam penelitian kualitatif. Validasi eksternal dalam 

penelitian kualitatif. Validasi eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau 

dapat diterapkannya hasil penelitian kepopulasi di mana sampel tersebut 

diambil.30 

3. Dependability 

Dependability merupakan konsep yang mewakili reliabilitas dalam 

penelitian kualitatif.31 Dependability atau penelitian yang dapat dipercaya. 

Dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan 

hasil yang sama. Penelitian yang dependality adalah penelitian yang apabila 

penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama 

maka akan memperoleh hasil yang sama pula. Pengujian dependability 

dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses 

penelitian. Cara auditor yang independen atau pembimbing yang independen 

mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti mulai 

menentukan masalah, terjun ke lapangan, memilih sumber data, 

melaksanakan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai 

pembuatan laporan hasil penelitian. 

4. Confirmability 

Confirmability penelitian biasa juga disebut objektivitas pengujian 

penelitian dalam penelitian kualitatif. Penelitian bisa dikatakan objektif 

apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian 

 
29 Sugiyono, Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, h. 273 
30 Sugiyono, Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, h. 276 
31 Fajar Muslihah, dkk. Penelitian Kualitatif Gizi, (Cet. 1; Malang: UB Press, 2022), h. 18 
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kualitatif uji Confirmability berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan 

dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan 

fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah 

memenuhi standar confirmability. Validasi atau keabsahan data adalah data 

yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang 

terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang 

telah disajikan dapat dipertanggung jawabkan.32 Jadi dalam Confirmability 

harus ada keselarasan antara data yang diperoleh oleh peneliti selama 

melakukan penelitian dengan apa yang terjadi di lapangan sehingga peneliti 

bisa mempertanggung jawabkan data yang telah disajikan sebagai penelitian

 
32 Sugiyono, Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, h. 279 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

A. Pesan Dakwah dalam Pelestarian Lingkungan di Kecamatan 

Tombolopao Kabupaten Gowa 

1. Pesan Dakwah Aqidah 

Aqidah merupakan keyakinan yang teguh dan pasti, yang tidak ada 

keraguan sedikitpun bagi orang yang meyakininya, termasuk didalamnya 

keyakinan bahwa Allah swt., adalah pencipta alam semesta beserta seluruh 

isinya. Atas dasar tersebut, aqidah dalam pelestarian lingkungan merupakan 

pokok keyakinan bahwa lingkungan merupakan ciptaan Allah yang harus 

dijaga dan dikelola dengan baik. 

Pemahaman tentang aqidah tidak terbatas pada bagian tauhid 

menyangkut ketuhanan, malaikat, rasul kitab, hari kiamat dan takdir, namun 

aqidah menyangkut totalitas tentang Tuhan, kemanusiaan dan lingkungan 

hidup. Untuk mencapai tujuan tersebut, tidak cukup dengan menjaga 

hubungan baik dengan Allah (hablun min Allah) dan hubungan baik dengan 

manusia saja (hablun min al-Nash), tetapi juga harus menciptakan hubungan 

baik dengan lingkungan hidup (hablun min al-alam).  

Kesadaran aqidah juga berarti bahwa Tuhan adalah sumber tunggal 

nilai dan etika. Atas dasar ini, maka konsep aqidah juga mensyaratkan 

kepasrahan manusia terhadap ketetapan ataupun perintah Allah swt., Segala 

bentuk penentangan terhadap nilai-nilai aqidah merupakan dosa besar, 

termasuk penentangan manusia terhadap perintah Allah swt., untuk 

melestarikan lingkungan hidup. Maka dalam konteks pesan dakwah aqidah 
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terkait pelestarian lingkungan meliputi tujuan penciptaan alam semesta dan 

manusia sebagai hamba Allah (‘abd Allah).  

a. Tujuan Penciptaan Alam Semesta 

Meyakini dan mengesakan Allah swt., dalam penciptaan, 

menghidupkan, memberi rezeki, memiliki dan mengatur alam semesta serta 

sebagai satu-satunya dzat yang maha kuasa atas segala sesuatu merupakan 

bentuk dari tauhid rububiyah. Orientasi aqidah tidak terbatas kepada 

hubungan vertikal dengan Allah, tetapi juga mencakup hubungan horizontal 

dengan sesama manusia dan seluruh makhluk, termasuk lingkungan hidup. 

Hubungan-hubungan ini seharusnya berjalan sesuai dengan kehendak Allah 

swt., sehingga nilai-nilai aqidah dapat mewujudkan suatu kehidupan sosial 

yang adil, etis dan bermartabat. Hal ini senada dengan yang diungkapkan Abd. 

Haris bahwa: 

Orang yang memiliki aqidah yang kuat, pasti memiliki kesadaran yang 
kuat pula dalam melestarikan lingkungan. Orang beriman memiliki 
keyakinan bahwa Alam semesta adalah ciptaan Allah swt., sehingga 
harus dijaga dan dilestarikan. Melalui upaya pemeliharaan ini, manusia 
dapat memperoleh manfaat dari alam semesta sehingga tercipta 
sebuah keseimbangan.1 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa nilai 

aqidah menuntut manusia untuk menjaga keseimbangan hubungan manusia, 

Allah dan lingkungan. Jika hanya menjaga hubungan baik kepada Allah dengan 

mengesampingkan hubungan baik kepada sesama makhluk hidup, maka 

aqidahnya patut dipertanyakan. Dasarnya adalah aqidah itu mestinya 

melahirkan sosok manusia yang arif, berakhlak dan menjadi rahmat bagi 

lingkungan. Dengan demikian, akan terbentuk muslim yang sejati. 

 
1 Abd. Haris (40), Dai Desa Erelembang, “Wawancara” dirumah, Tanggal 31 Maret 2024. 
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Salah satu prinsip muslim sejati adalah taat kepada Allah swt., dengan 

melakukan amal kebaikan. Manusia yang memiliki aqidah berati memiliki 

dasar pemikiran bahwa menjalankan perintah Allah dan menjauhi 

larangannya adalah bentuk ketaatan. Jadi, manusia tidak cukup menjadi 

seorang muwahhid (meyakini Allah itu diesakan dalam ibadah) tanpa amal. 

Dengan kata lain, manusia belum cukup dikatakan memiliki aqidah jika belum 

mampu menjalankan ketentuannya. Salah satu ketentuan Allah setelah 

menciptakan alam semesta adalah manusia diberi tugas untuk menjadi 

pengelola dan pengatur yang senantiasa memakmurkan alam semesta sebagai 

bentuk ketaatan. Disinilah manusia akan diuji, apakah akan berbuat untuk 

kebaikan atau kejahatan. 

Oleh karena itu, aqidah harus diterjemahkan dalam bentuk atau 

kegiatan nyata, yang nampak dalam perilaku, perbuatan, penampilan dan 

nilai-nilai. Semua itu harus dirasakan dan aqidah harus mengungkapkan 

tentang dirinya melalui perbuatan baik. Diantara perbuatan tersebut adalah 

upaya pelestarian lingkungan yang dibebankan kepada manusia sebagai 

khalifah. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Nurdin bahwa: 

Pemerintah senantiasa mengarahkan masyarakat untuk melakukan 
pelestrian lingkungan dengan melihat situasi dan kondisi lingkungan 
sekitar. Arahan ini biasanya disampaikan di masjid setelah pelaksan 
shalat jum’at. Diantara kegiatan masyarakat yang terkait dengan 
pelestarian lingkungan adalah membersihkan atau memangkas rumput 
dipinggir jalan yang mengganggu pengguna jalan, membersihkan 
saluran irigasi dan pembersihan daerah yang mengalami bencana 
seperti longsor.2 

Dalam konteks ini, manusia sebagai khalifah yang memiliki tanggung 

jawab memelihara dan pengelola alam semesta telah dijelaskan didalam Al-

quran sebagaimana firman Allah swt., dalam Q.S al-Baqarah/2: 30 

 
2 Nurdin (31), Masyarakat Desa Erelembang, “Wawancara” dirumah, Tanggal 15 Juli 

2024. 
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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”.3 

Dalam tafsir al-misbah dijelaskan bahwa kekhalifahan terdiri dari 

wewenang yang dianugerahkan Allah awt., makhluk yang diserahi tugas, serta 

wilayah tempat bertugas yaitu bumi dan seluruh isinya. Dengan demikian, 

kekhalifahan mengharuskan makhluk yang diserahi tugas itu untuk 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan perunjuk Allah yang memberinya tugas 

dan wewenang.4 

Khalifah secara harfiah berarti wakil atau pengganti. Khalifah juga bisa 

bermakna pemimpin. Berdasarkan dua makna khalifah ini, jika dikaitkan 

dengan tanggung jawab manusia untuk melestarikan lingkungan maka dapat 

dipahami bahwa tugas manusia adalah sebagai wakil Allah swt., yang wajib 

memanifestasikan dirinya sesuai dengan sifat-sifat Allah swt., salah satunya 

yaitu sifat sebagai pemelihara alam semesta (al-rabb al-alamin). Hal ini senada 

dengan yang diungkapkan oleh Awaluddin, bahwa: 

Bagian dari iman kepada Allah swt., adalah meyakini bahwa bumi dan 
segala isinya adalah ciptaannya. Segala penciptaan tersebut 
diperuntukkan oleh manusia yang kemudian diberi tugas untuk 
memelihara dan mengelola dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya 
sampai disitu, manusia mempunyai peran sebagai khalifah dimuka 
bumi yang memiliki tanggung jawab mengelola bumi, salah satunya 
adalah melestarikan lingkungan hidup.5 

 
3 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahan Perkata Latin dan 

Kode Tajwid Latin, (Jakarta: CV. Aneka Ilmu, 2020), h. 6 
4 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an Vol. 1, h. 

142 
5 Awaluddin (31), Dai Kecamatan Tombolopao, “Wawancara” dirumah, tanggal 31 Maret 

2024 
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Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat dipahami bahwa 

pesan dakwah aqidah terhadap pelestarian lingkungan yaitu kesadaran 

manusia akan tanggung jawabnya sebagai khalifah, pengatur dan pengelola 

lingkungan hidup. Kesadaran akan tanggung jawab sebagai khalifah tersebut 

akan melahirkan keyakinan yang menyatakan bahwa dalam operasionalnya, 

Allah swt., dalam memelihara lingkungan tidak dilakukan secara langsung 

melainkan diserahkan kepada manusia. 

b. Manusia sebagai Hamba (‘abd Allah) 

Manusia sebagai hamba Allah dalam konteks ibadah (fi al-ibadah) 

merupakan bentuk tauhid praktis. Tauhid dalam konteks ini memiliki dua 

kegori sisi, yaitu sisi Allah swt., dan sisi manusia. Pada sisi Allah swt., tidak ada 

sesembahan lain yang patut disembah kecuali hanya kepada Allah., yang 

merupakan bentuk penyerahan diri secara total dan pemujaan yang murni 

tanpa terkontaminasi dengan unsur lain. Sementara pada sisi manusia, adalah 

sebagai hamba yang merefleksikan kebesaran Allah serta tidak menyembah 

antara satu hamba dengan hamba lain. 

Dengan demikian, tugas manusia selanjutnya adalah untuk menjadi 

hamba (‘abd Allah) yang harus taat atas segala apa yang diperintahkan Allah 

serta menjauhi segala larangannya. Hal ini sebagai bukti atas ketundukan dan 

penghambaannya kepada Allah swt., hal ini senada dengan yang diungkapkan 

oleh Muh. Aswin, bahwa: 

Tujuan utama dari penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada 
Allah swt. secara sederhana, ibadah bisa diartikan sebagai segala 
perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. perbuatan tersebut 
termasuk segala usaha untuk melestarikan dan mengelola lingkungan 
dengan baik.6 

 
6 Aswin (28), Dai Kecamatan Tombolopao, “Wawancara” dikantor, tanggal 31 Maret 2024 



 

 

75 
 

Berdasarkan wawancara diatas, maka dapat dipahami bahwa selain 

tugas manusia sebagai khalifah, manusia juga diciptakan untuk beribadah 

kepada Allah swt., dengan melakukan berbagai kegiatan positif. Kedudukan 

manusia sebagai khalifah diwujudkan dalam usaha memelihara dan mengelola 

lingkungan kemudian ditopang oleh kedudukan manusia sebagai ‘abd Allah. 

pada akhirnya akan menciptakan kesadaran etis kepada manusia bahwa tugas 

kekhalifahan yang diberikan oleh Allah merupakan sebuah amanah yang akan 

dipertanggung jawabkan. Hal ini sesuai dengan yang diutarakan oleh Mansur, 

bahwa: 

Dalam dakwahnya, dai menyampaikan bahwa ibadah shalat adalah 
kunci dari segala amal kebaikan. Melaksanakan shalat juga merupakan 
ciri atau tanda orang yang mempunyai nilai keimanan kepada Allah 
swt., sementara iman bisa dilihat melalui amal shaleh yang dilakukan 
oleh manusia. Oleh karena itu, manusia harus melakukan kebaikan dan 
agar nilai kebaikan itu diterima oleh Allah, manusia harus 
melaksanakan shalat.7 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dipahami bahwa pesan 

dakwah aqidah juga terkait dengan tugas manusia sebagai ‘abd Allah sebagai 

bentuk keimanan kepada Allah swt., selain itu, manusia dalam menjalankan 

tugas kekhalifahannya harus dilakukan dengan baik, dalam artian 

melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangan Allah swt., maka 

kedudukan dan martabatnya akan diangkat kepada derajat yang lebih tinggi. 

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S al-an’am/6:165 
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Terjemahnya: 
Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan 
Dia meninggikan sebagian kamu beberapa derajat atas sebagian (yang 
lain) untuk menguji kamu atas apa yang diberikan-Nya kepadamu. 

 
7 Mansur (42), Masyarakat Desa Erelembang, “Wawancara” dirumah, Tanggal 15 Juli 

2024. 
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Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat hukuman-Nya. Sesungguhnya 
Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.8 

Dalam tafsir al-azhar dijelaskan bahwa derajat manusia berbeda 

tergantung dari ketakwaannya kepada Allah swt., dengan demikian dapat 

dipahami bahwa manusia dalam menjalankan tugasnya sebagai khalifah akan 

diberikan derajat yang tinggi apabila mampu mengelola dan memanfaatkan 

pemberian Allah swt., termasuk pengaplikasian tugas-tugas manusia untuk 

mengelola lingkungan hidup.9 

Dengan demikian, tugas penciptaan alam semesta dan ‘abd Allah pada 

satu sisi, dan lingkungan hidup pada sisi yang lain merupakan satu kesatuan 

yang tidak terpisahkan, keduanya harus memiliki hubungan yang harmonis 

sebagai ciptaan Allah swt., inilah konsep pesan dakwah aqidah terkait 

pelestarian lingkungan yang meletakkan prinsip dasar hubungan baik dengan 

alam (hablun min al-alam). Hanya dengan aqidah yang baik manusia dapat 

menjalankan tugas kekhalifahannya dengan benar dimuka bumi. 

2. Pesan Dakwah Ibadah 

Ibadah merupakan segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah 

swt., baik berupa perkataan ataupun perbuatan. Maka pelestarian lingkungan 

marupakan bagian dari ibadah. Oleh karena itu, Melestarikan dan melindungi 

lingkungan hidup adalah kewajiban bagi setiap orang yang berakal balig 

(dewasa), Melakukannya adalah ibadah, terhitung sebagai bentuk kebaktian 

manusia kepada Tuhan. Hal ini sesuai dengan Q.S. Az-Zariyat/51:56 
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Terjemahnya: 

 
8 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahan Perkata Latin dan 

Kode Tajwid Latin, (Jakarta: CV. Aneka Ilmu, 2020), h. 150 
9 Hamka, Tafsir Al-Azhar (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura) jilid 3 h. 2304 
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Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka 
beribadah kepadaku.  

Dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan secara terperinci bahwa kata kunci 

ibadah untuk ketaatan dan ketundukan kepada Allah swt. keseluruhan 

aktifitas ibadah seperti shalat, zakat, puasa, dan haji serta bentuk aktifitas 

lainnya sesuai dengan tuntunan syariah dilaksanakan hanya untuk 

mendekatkan diri kepada Allah swt., dan semata-mata diperuntukkan 

untuknya.10 

Dengan demikian, segala bentuk ketundukan, kebaktian dan 

pengabdian dalam ibadah ini memiliki makna yang lebih luas yakni melakukan 

segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah baik dalam hati, perkataan 

dan perbuatan, baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun secara 

tersembunyi.  Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Awaluddin bahwa: 

Tujuan penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah swt., 
ibadah terbagi menjadi dua, yaitu ibadah mahdah dan ibadah gairu 
mahdah. Pelestarian lingkungan adalah bagian dari ibadah gairu 
mahdah, dengan kata lain dengan melakukan pelestarian lingkungan 
maka manusia telah melakukan sebuah ibadah dan bernilai pahala 
disisi Allah swt.,11 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dipahami bahwa setiap upaya 

untuk melestarikan lingkungan adalah bagian dari ibadah gairu mahdah yang 

juga merupakan tujuan atas penciptaan manusia. Dalam hal tersebut, Allah 

swt., tidak memiliki kepentingan tetapi yang memiliki kepentingan adalah 

manusia. Manusia diberikan tugas melestarikan lingkungan karena memiliki 

kepentingan, salah satunya agar kehidupan manusia dan alam tetap terjaga. 

Sebagaimana tujuan diciptakannya manusia untuk beribadah, maka 

kehidupan dunia bukan tujuan akhir, namun menjadi sarana menuju sebuah 

kehidupan setelahnya yang lebih abadi. Kehidupan dunia merupakan ujian 

 
10 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, h. 356 
11Awaluddin (31), Dai Kecamatan Tombolopao, “Wawancara” dirumah, tanggal 31 Maret 

2024 
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bagi manusia tentang siapa yang paling banyak amal kebaikannya untuk 

menuju akhirat, maka tolak ukur kualitas hidup manusia juga ditentukan oleh 

kegiatannya selama menjalankan kehidupan didunia. Perbuatan baik manusia 

terhadap lingkungan merupakan salah satu infestasi tebaik menuju akhirat 

yang abadi. 

3. Pesan Dakwah Muamalah 

Muamalah merupakan bentuk interaksi atau hubungan timbal balik 

antara manusia dengan tiga pihak, yakni sesama manusia, lingkungan, dan diri 

sendiri. Dengan demikian muamalah tidak hanya menyangkut persoalan 

hubungan antar sesama manusia tetapi juga terhadap lingkungan, termasuk 

didalamnya usaha untuk menjaga dan melestarikannya. Hal ini sesuai dengan 

yang disampaikan oleh Awaluddin bahwa: 

Selain menjaga hablumminallah dan hablumminannas, manusia juga 
harus menjaga hubungan baik dengan lingkungan, karena hal tersebut 
memiliki kaitan yang sangat erat. Pada satu sisi lingkungan tidak bisa 
bertahan apabila tidak ada campur tangan manusia untuk memelihara, 
disisi lain manusia juga membutuhkan lingkungan yang sehat. Manusia 
tidak bisa hidup dilingkungan yang tidak sehat, oleh karena itu 
keduanya harus memiliki hubungan yang harmonis.12 

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat dipahami bahwa 

kaitan pelestarian lingkungan dengan muamalah, manusia harus menjaga 

hubungan yang harmonis dengan alam sehingga menimbulkan hubungan 

timbal balik yang diharapkan. Manusia memperoleh hak milik serta dapat 

memanfaatkan sumber daya alam yang ada, begitu pula dengan alam yang 

mendapatkan perhatian serius dari manusia.  

Dengan demikian pesan dakwah muamalah terkait pelestarian 

lingkungan memiliki hubungan yang sangat erat dengan prinsip maqashid al-

syariah atau tujuan diturunkannya syariat untuk dilaksanakan oleh manusia 

 
12 Awaluddin (31), Dai Kecamatan Tombolopao, “Wawancara” dirumah, tanggal 31 Maret 

2024 
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demi kemaslahatan baik secara personal maupun kelompok masyarakat. 

Prinsip maqashid al-syariah terkait pesan dakwah muamalah dalam 

pelestarian lingkungan yang dimaksud adalah hifz al-nafs (memelihara jiwa) 

dan hifz al-nasl (memelihara keturunan) 

a. Hifz al-nafs (memelihara jiwa) 

Hifz al-nafs dalam hal ini merupakan usaha menjaga jiwa atau psikis 

kehidupan manusia dan keselamatannya dengan menjaga kelestarian 

lingkungan, karena keduanya merupakan hal yang saling berinteraksi. 

Lingkungan yang rusak, pencemaran, penggunaan sumberdaya alam secara 

berlebihan serta mengabaikan prinsip-prinsip keseimbangannya pada 

akhirnya akan membahayakan kehidupan manusia kedepannya. Hal ini sesuai 

dengan yang dikatakan oleh Samsir, bahwa: 

Dalam dakwahnya, pemerintah menyampikan dan mengajak 
masyarakat bahwa mari kita jaga diri kita dengan sama-sama menjaga 
kelestarian lingkungan sekitar, dengan tidak membuang sampah 
sembarangan. Membuang sampah sembarangan mempunyai banyak 
sekali dampak buruk bagi manusia dan alam, diantaranya adalah 
tercemarnya sumber air bersih karena kebiasaan masyarakat 
membuang sampah ditebing-tebing sehingga juga berdampak pada 
kesehatan manusia. Lingkungan yang bersih pasti mempunyai dampak 
yang baik kepada manusia terutama dari segi kesehatan, begitupun 
sebaliknya.13 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dipahami bahwa 

melestarikan lingkungan sama halnya dengan menjaga diri/jiwa manusia. 

Memelihara jiwa merupakan salah satu prinsip dalam mewujudkan maslahah. 

Pada satu sisi, untuk mempertahankan kehidupan manusia, dibutuhkan 

berbagai sumberdaya alam, diantaranya manusia harus mendapatkan air, 

udara dan pangan dalam jumlah dan mutu tertentu, dan kebutuhan ini bersifat 

mutlak. sementara pada sisi yang lain dalam waktu yang bersamaan, 

 
13 Samsir (41), Masyarakat Desa Erelembang, “Wawancara” dirumah, Tanggal 16 Juli 

2024 
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lingkungan juga memerlukan peran manusia untuk tetap lestari. Tanpa 

disadari bahwa hal ini telah tersinkron dalam menjaga jiwa dan kelestarian 

lingkungan. Lebih lengkap M. Jafar memberikan penjelasan bahwa: 
Persoalan muamalah memiliki kaitan yang sangat erat dengan 
pelestarian lingkungan. pada dasarnya, muamalah adalah hubungan 
kepada sesama manusia, sementara setiap manusia diperintahkan 
untuk memperbaiki hubungan. Dengan kata lain, setiap manusia yang 
menjaga dan melestarikan lingkungan secara tidak langsung juga 
menjaga kehidupan diri dan manusia lainnya. Sebaliknya ketika ada 
seseorang yang melakukan kerusakan terhadap lingkungan berarti juga 
merusak diri dan manusia lainnya, itu kaitannya dengan muamalah. 
Menjaga lingkungan artinya sama dengan menjaga kehidupan 
manusia.14 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat dipahami bahwa 

pesan dakwah muamalah terkait pelestarian lingkungan adalah menjaga jiwa. 

Dalam konteks ini, menjaga kelestarian lingkungan sama dengan menjaga 

kehidupan yang juga berarti menjaga jiwa manusia, karena hanya dengan 

menjaga dan mengelola lingkungan dengan baik, manusia dapat mengambil 

manfaat darinya. Dalam pandangan ini jelas bahwa jika manusia tidak 

memperoleh sumberdaya alam maka eksistensi dalam memelihara jiwa juga 

akan hilang. 

b. Hifz al-nasl (memelihara keturunan) 

Hifz al-nasl dalam hal ini merupakan sebuah upaya menjaga keturunan 

atau generasi berikutnya dengan cara memelihara dan mengelola lingkungan 

dengan baik. Memelihara lingkungan dengan berbagai cara, misalnya dengan 

menanam pohon merupakan investasi besar bagi keselamatan generasi 

berikutnya. Sebaliknya, Penyimpangan terhadap kelestarian lingkungan akan 

menghasilkan ancaman bagi generasi masa depan. Rusaknya lingkungan hidup 

tentu mempunyai dampak pada terancamnya kehidupan generasi yang akan 

datang. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Abd. Gani bahwa: 

 
14 M. Jafar. B (60), Dai Kecamatan Tombolopao, “Wawancara” dirumah, Tanggal 31 Maret 

2024 
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Merusak alam, akan berdampak negatif terhadap generasi yang akan 
datang, serta kerusakan struktur dan fungsi ekosistem yang menjadi 
penunjang kehidupan manusia pun akan rusak. Hal ini bisa dilihat pada 
perbuatan manusia yang membakar hutan, pemakaian pupuk peptisida 
secara berlebihan yang akhirnya berdampak pada kesuburan tanah. 
Salah satu faktornya adalah kecenderungan manusia untuk 
meningkatkan kesejahteraan hidupnya namun tidak peduli terhadap 
tindakannya yang merusak dan mencemari lingkungan sehingga bisa 
mengurangi hak generasi yang akan datang.15 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat dipahami bahwa 

pesan dakwah muamalah dalam kaitannnya dengan pelestarian lingkungan, 

memiliki hubungan yang erat dengan Hifz al-nasl (memelihara keturunan). 

Oleh karena itu, manusia memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjaga 

kelestarian lingkungan demi kelangsungan hidup makhluk hidup dimuka 

bumi. Setiap orang harus berupaya untuk menyelamatkan lingkungan sesuai 

dengan kapasitas dan kemampuannya masing-masing. Sekecil apapun usaha 

yang dilakukan, sangat bermanfaat bagi generasi yang akan datang. Hal ini 

senada dengan yang diungkapkan oleh M. Tahir, bahwa: 

Dengan adanya upaya pelestarian lingkungan dalam bentuk 
penanaman pohon, maka hal ini dapat menyelamatkan generasi-
generasi berikutnya. Jenis tanaman yang banyak ditanam adalah jenis 
tanaman jangka panjang. Manusia harus memiliki pola pikir bahwa 
tanaman jangka akan menjadi modal bagi generasi berikutnya.16 

Berdasarkan wawancara diatas, dapat diketahui bahwa pesan dakwah 

terkait pelestarian lingkungan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan 

memelihara keturunan. Setiap upaya manusia untuk menanam pohon 

merupakan salah satu bentuk investasi bagi kelangsungan hidup generasi 

berikutnya. 

4. Pesan Dakwah Akhlak 

Akhlak adalah sistem etika dalam Islam yang mengatur bagaimana 

seharusnya manusia bersikap dan bertingkah laku dalam melaksanakan 

 
15 Abd. Gani (50), Dai Desa Erelembang, “Wawancara” dirumah, tanggal 2 April 2024 
16 M. Tahir (43), Ketua Kelompok Tani, “Wawancara” dirumah, tanggal 31 Maret 2024 
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hubungannya baik dengan Allah sebagai al-Khaliq (pencipta seluruh alam 

semesta dengan segala isinya) maupun dengan sesama mahluk (yang 

diciptakan yaitu manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan seluruh alam 

semesta ini). 

Dalam prinsip pelestarian lingkungan dijelaskan bahwa manusia pada 

hakikatnya bukan hanya sebagai makhluk sosial melainkan juga makhluk 

ekologis. Ini berarti bahwa manusia memiliki peran penting dalam 

memposisikan diri sebagai pelaku lingkungan dalam hubungannya dengan 

pengelolaan untuk meminilisir dampak lingkungan.  

Prinsip-prinsip moral-etis yang dimaksudkan adalah dasar-dasar Islam 

yang berkaitan dengan penegakan moral lingkungan. Moral lingkungan adalah 

beberapa prinsip dasar Islam yang dijabarkan dari landasan dasar Islam. 

Prinsip ini harus ditegakkan dalam rangka pengelolaan lingkungan. Adapun 

prinsip tersebut yaitu dasar kepemilikan, alokasi, serta larangan boros. 

a. Dasar Kepemilikan 

Dasar kepemilikan dalam hal ini adalah sebuah keyakinan bahwa alam 

semesta dan seluruh isinya merupakan milik Allah swt., yang wajib untuk 

dijaga, dikelola dan dilestarikan. Sejalan dengan konteks kepemilikan, dalam 

Islam bahwa alam semesta beserta seluruh isinya adalah kepunyaan Allah swt., 

telah dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah/2:284 

مْ بِهِ 
ُ
وْهُ يُحَاسِبْك

ُ
ف
ْ
خ
ُ
وْ ت
َ
مْ ا

ُ
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ُ
ف
ْ
ن
َ
ْٓ ا ِ ِ
وْا مَا فن

ُ
بْد
ُ
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ْ
رْضِ ۗ وَاِن

َ ْ
ِ الْ
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ِ مَا فن

ه
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َ
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ُ
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ۤ
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َ
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ِّ
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ۤ
ا
َ
ش فِرُ لِمَنْ يَّ

ْ
يَغ
َ
ُ ۗ ف

ه
 الِل

Terjemahnya: 
Milik Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika 
kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, 
niscaya Allah memperhitungkannya (tentang perbuatan itu) bagimu. 
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Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang 
Dia kehendaki. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.17 

Dalam tafsir al-misbah dijelaskan bahwa Ayat ini memberikan 

penegasan bahwa Allah mengetahui segala apa yang dikerjakan manusia, yang 

nyata maupun yang tersembunyi. Dalam ayat ini Allah menegaskan atas 

kuasanya diseluruh jagad raya, dan bahwa apapun yang dikerjakan manusia, 

baik yang nyata maupun yang tersembunyi, maka semua akan dimintakan 

pertanggung jawaban. Kemudian dilanjutkan bahwa “Allah mengampuni siapa 

yang hendak diampuni dan menyiksa siapa yang hendak disiksa”. Dengan 

demikian, pengampunan dan siksa lebih banyak berkaitan dengan kehendak 

manusia, bukan kehendak Allah. Lakukan kebaikan, bertaubatlah, Allah akan 

mengampuninya.18 Salah satu kebaikan yang bisa dilakukan adalah 

melestarikan lingkungan alam dan memeliharanya dari segala apa yang bisa 

menyebabkannya menjadi tercemar. Lebih lengkap, Awaluddin mengatakan 

bahwa: 

Segala sesuatu tercipta pasti ada pemiliknya, termasuk alam semesta 
beserta seluruh isinya, itulah Allah swt., penciptaan tersebut adalah 
bukti atau tanda kekuasaan Allah swt., bagi orang-orang yang berpikir. 
Termasuk didalamnya tujuan penciptaan alam semesta diperuntukan 
kepada manusia untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.19 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat dipahami bahwa 

alam semesta beserta seluruh isinya adalah kepunyaan Allah swt., yang 

dititipkan kepada manusia untuk dikelola dan dipergunakan sebagaimana 

fungsinya. Dengan kata lain bahwa manusia hanya sebatas hak pakai bukan 

hak milik. Berangkat dari keyakinan ini, manusia harus menjaga dan 

memelihara lingkungan dengan sebaik-baiknya.  

 
17 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahan Perkata Latin dan 

Kode Tajwid Latin, (Jakarta: CV. Aneka Ilmu, 2020), h. 49 
18 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an h. 612 
19 Awaluddin (31), Dai Kecamatan Tombolopao, “Wawancara” dirumah, tanggal 31 Maret 

2024 
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Lingkungan hidup adalah limpahan karunia Allah swt yang tidak 

ternilai harganya. Semuanya diperuntukkan bagi manusia dengan maksud 

untuk menyempurnakan nikmat yang dititipkan Allah kepada manusia agar 

pandai bersyukur kepada Allah swt., misalnya dengan mengelola alam ini 

sesuai dengan aturan yang dikehendaki oleh Allah swt.  

b. Dasar Alokasi 

Dasar alokasi merupakan hak manusia dalam memperoleh sumberdaya 

alam. Alam semesta merupakan ciptaan Allah swt., yang menjadikannya 

sebagai pemiliknya. Tentunya, alam semesta diciptakan bukan tanpa dasar 

ataupun tujuan. Salah satu tujuannya adalah untuk dialokasikan bagi manusia 

kemudian dikelola dengan baik. Sejalan dengan hal tersebut, agar lingkungan 

tetap lestari serta upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga 

dan memelihara lingkungan, maka lingkungan memang harus diperuntukkan 

bagi manusia. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Tebo bahwa: 

Salah satu faktor ketidak pedulian masyarakat terhadap upaya menjaga 
serta melindungi lingkungan adalah karena hasil alam tidak lagi 
diperuntukkan bagi masyarakat. Kalaupun ada hasil alam yang bisa 
diperoleh, juga memerlukan proses yang demikian rumit karena harus 
melalui banyak sekali prosedur, itupun kalau permohonannya diterima, 
salah satu contohnya adalah kayu yang jika dilihat sudah tidak 
produktif lagi, padahal banyak sekali masyarakat yang membutuhkan. 
Hal ini juga akhirnya bisa berdampak pada kurangnya partisipasi 
masyarakat terhadap pelestarian lingkungan.20 

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa dasar pengalokasian 

dapat meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat terhadap 

pelestarian lingkungan. Sejalan dengan salah satu pandangan ekstrem 

lingkungan hidup yang biasa dikenal dengan istilah anthropocentris yang 

memberikan penekanan bahwa manusia sebagai subjek utama dunia serta 

harus mendapat prioritas dalam pemanfaatan lingkungan dan sumberdaya 

 
20 Tebo (49), Penyadap Getah Pinus, “Wawancara” dirumah, tanggal 17 April 2024 
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alam. Perspektif ini melihat bahwa proses pembangunan dan implikasi 

terhadap lingkungan dipandang sebagai suatu keniscayaan, sejauh proses 

tersebut diperuntukkan bagi kesejahteraan manusia. 

Namun, asas anthropocentris ini tidak boleh dipahami semata-mata 

hanya diperuntukkan bagi kepentingan manusia saja sehingga membuat 

manusia lalai dalam memelihara lingkungan. Oleh karena itu diperlukan 

pendekatan yang komprehensif yang mampu menyatukan antara manusia dan 

lingkungan. Pendekatan ini lazim dikenal dengan pendekatan ecosentris. 

Dalam pendekatan ecosentris, kedudukan manusia tidak ditempatkan diluar 

lingkungannya, melainkan antara keduanya merupakan satu kesatuan utuh 

yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Dengan demikian setiap 

penggunaan sumberdaya alam untuk meningkatkan kesejahteraan manusia 

seharusnya selalu diimbangi dengan peningkatan kualitas atau perbaikan 

terhadap fungsi lingkungan. 

c. Dasar Larangan Sifat Rakus 

Sifat rakus dalam pengelolaan lingkungan hidup yang dimaksud adalah 

keinginan manusia yang berlebihan dalam memperoleh sumberdaya alam 

serta tidak memikirkan kesanggupan dalam pemeliharaan atau 

pengelolaannya. Hal ini tentu berdampak buruk bagi kelestarian lingkungan, 

misalnya dengan pengaplingan tanah dalam jumlah yang banyak sehingga 

tidak bisa dipelihara secara keseluruhan, sementara pada sisi yang lain masih 

banyak masyarakat yang membutuhkan. 

Dalam konteks kelangsungan lingkungan hidup, terdapat dua konsep 

pokok, yaitu kebutuhan dan pembatasan. Pertama, konsep kebutuhan bahwa 

pemenuhan kebutuhan harus memprioritaskan pada pemenuhan penduduk 

miskin didunia. Kedua, konsep pembatasan bahwa negara harus 
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memberlakukan pembatasan terhadap penggunaan teknologi dan praktik-

praktik manusia dalam pengelolaan linkungan untuk memenuhi kebutuhan 

sekarang dan yang akan datang. Dengan kata lain, lingkungan tidak boleh 

rusak dan dikelola secara berlebihan (rakus) agar dapat memenuhi kebutuhan 

generasi dimasa depan. Sejalan dengan hal tersebut, dalam konteks agama 

Islam, perilaku rakus atau berlebihan, sesuai dengan firman Allah swt., dalam 

Q.S. Al-A’raf/7:31 
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َ
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Terjemahnya: 
Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap 
memasuki masjid, makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan. 
Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.21 

Dalam kaitannya dengan sikap boros atau berlebih-lebihan, dalam kita 

Tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa Allah tidak menyukai yakni tidak 

melimpahkan rahmat dan ganjaran bagi orang-orang yang berlebih-lehiban 

dalam hal apapun, termasuk dalam pengelolaan lingkungan. kebutuhan 

tersebut harus disesuaikan dengan kondisi setiap orang.22 

Berdasarkan ayat diatas, dapat dipahami bahwa Allah swt., tidak 

menyukai orang-orang yang boros atau berlebih-lebihan, baik pada masalah-

masalah kecil ataupun masalah-masalah besar. Islam melarang manusia untuk 

hidup berlebihan dan berperilaku boros serta merusak hal yang tidak perlu, 

termasuk lingkungan hidup. Salah satu penyebab rusaknya lingkungan adalah 

adanya sifat rakus, hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Abd. Gani 

bahwa: 

 
21 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahan Perkata Latin dan 

Kode Tajwid Latin, (Jakarta: CV. Aneka Ilmu, 2020), h. 154 
22 Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an, (Bandung: Mizan, 1992), h. 76 



 

 

87 
 

Adanya sifat berlebihan terhadap keinginan masyarakat untuk 
memiliki lahan menjadi salah satu faktor pengrusakan lingkungan. 
Dengan sifat tersebut, masyarakat cenderung mengikuti nafsunya 
tanpa memikirkan dampak yang akan ditimbulkan. misalnya dengan 
melakukan pembukaan lahan dengan cara-cara yang tidak baik, 
misalnya dengan pembakaran lahan. Padahal pihak kehutanan tidak 
melarang masyarakat untuk mengelola lingkungan, termasuk 
didalamnya untuk ditanami berbagai macam tanaman jangka panjang 
seperti kopi dan cengkeh, dengan ketentuan tidak melakukan 
pengrusakan terhadap lingkungan.23 

Dari pernyataan diatas, dapat diketahui bersama bahwa salah satu 

faktor sehingga terjadi kerusakan lingkungan adalah pembukaan lahan 

dengan cara yang tidak baik disebabkan karena sifat manusia yang boros atau 

berlebih-lebihan dalam keinginannya memperoleh lahan.  

Lebih lanjut, salah satu konsep want atau keinginan manusia, adalah 

necessaries atau kepentingan. Necessaries bermakna keinginan yang 

pemuasannya mutlak harus dilakukan karena jika tidak, maka manusia tidak 

akan bertahan hidup, misalnya makanan, pakaian dan tempat tinggal. 

Termasuk didalamnya sumberdaya alam yang dapat diperoleh masyarakat 

apabila sudah tidak ada jalan lain. Namun, berdasarkan kondisi masyarakat 

Desa Erelembang, tidak ada yang masuk kedalam kategori tersebut. Hal ini 

sesuai dengan pernyataan Abd. Gani bahwa: 

Dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat, tidak 
harus dengan membuka lahan secara berlebihan. Hal ini dilandasi oleh 
banyaknya jenis pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh masyarakat serta 
telah mempunyai lahan untuk dikelola.24 

Moralitas manusia dewasa ini cenderung digiring kepada pemikiran 

dan tindakan kapitalis dan imperislistik. Tindakan kapitalistik dapat dilihat 

dari pola pikir masyarakat yang ingin menguasai potensi alam sebanyak 

mungkin tanpa mempedulikan akibat yang akan ditimbulkan dikemudian hari. 

Paradigma masyarakat yang berorientasi kapitalistik adalah bagaimana 

 
23 Abd. Gani (50), Dai Desa Erelembang, “Wawancara” dirumah, tanggal 2 April 2024 
24 Abd. Gani (50), Dai Desa Erelembang, “Wawancara” dirumah, tanggal 2 April 2024 
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caranya agar manusia dengan potensinya bisa menguasai alam dan seisinya 

meraih kepuasan hidupnya. Demikian pula yang terjadi pada masyarakat Desa 

Erelembang, hal ini sesuai dengan uangkapn M. Arfah bahwa: 

Masyarakat cenderung memiliki sifat kapitalis atau boros didalam 
memperoleh sumberdaya alam. Misalnya dalam hal kepemilihan lahan, 
banyak masyarakat yang sudah tidak bisa mengelola lahannya secara 
keseluruhan karena lahannya sudah terlalu banyak. Sehingga tidak ada 
lagi alasan untuk membuka lahan baru, apalagi merusak kelestarian 
lingkungan.25 

Dalam konsep ihyaul mawat, syarat pengaplingan meliputi: tidak 

diperkenankan bagi selain pemimpin untuk melakukan pengaplingan. 

Selanjutnya, pengaplingan hanya boleh dilakukan sesuai dengan kebutuhan 

pengelolaan dan pelestarian alam. Apabila seorang pemimpin melakukan 

pengaplingan tanah kemudian yang berhak menerimatidak bisa 

mengelolanya, maka kapling tanah tersebut harus ditarik kembali untuk 

kesejahteraan bersama. Perihal sifat berlebih-lebihan, juga diungkapkan oleh 

Tebo, bahwa: 

Walaupun telah ada pelatiahan yang diadakanoleh pihak kehutanan 
terkait tata cara melakukan penyadapan getah pinus, masih banyak 
masyarakat yang tidak mengikuti teknik yang telah diajarkan tersebut. 
Misalnya masyarakat telah diajarkan ketentuan panjang maksimal 
lubang pohon pinus yang dikuliti adalah 20 cm serta jumlah lubang 
maksimal 3 sampai 4 lubang saja. namun karena sifat masyarakat yang 
berlebih-lebihan serta kapitalis yang memiliki pemikiran bahwa jika 
lubangnya banyak dan panjang maka akan menghasilkan getah yang 
banyak pula. Sementara masyarakat tidak mempertimbangnya dampak 
buruk yang terjadi kepada sumberdaya alam tersebut.26 

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa sifat berlebih-lebihan dalam 

mengelola lingkungan hidup dapat merusak kelestariannya. Pemanfaatan 

sumberdaya alam yang telah tersedia sudah sepantasnya dikelola secara 

bijaksana sepanjang keperluan umat manusia tidak menggunakannya secara 

berlebih-lebihan yang akhirnya dapat mengakibatkan kerusakan dan bencana. 

 
25 M. Arfah (40), Kepala Dusun Erelembang, “Wawancara” dirumah, tanggal 16 Juli 2024 
26 Tebo (49), Penyadap Getah Pinus, “Wawancara” dirumah, tanggal 17 April 2024 
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Jika terjadi kerusakan maka yang pantas menjadi tertuduh adalah manusia 

yang sangat ceroboh dalam mengelola lingkungan. Oleh karena itu peran 

manusia sebagai khalifah atau pengatur dimuka bumi juga sangat diperlukan. 

Produksi dan konsumsi harus sesuai dengan standar kebutuhan layak 

manusia (hadd al kifayah). Ketidak seimbangan antara produksi dan konsumsi 

akan memberikan kerusakan terhadap alam dan lingkungan yang parah, dan 

karenanya muncul tuntutan luas akan kebutuhan perilaku etis yang lebih kuat 

terhadap manusia dan lingkungan. Konsumsi bahkan tidak lagi didasari oleh 

kebutuhan-kebutuhan rasional, tetapi telah menjadi sedemikian irasional. 

Manusia adalah pelaku pengelolaan alam semesta (mukallaf) dan akan 

dimintai pertanggung jawaban atas segala tindakannya, baik didunia maupun 

diakhirat. Manusia memiliki kedudukan yang luhur yang membedakan dirinya 

dengan makhluk-makhluk lainnya secara fungsional terhadap kelangsungan 

alam ini. Atas dasar inilah, Allah menciptakan hubungan saling keterkaitan 

antara sesama manusia demi menjaga kelangsungan hidup di bumi. 

Dalam hubungannya dengan alam, manusia adalah khalifah Allah 

dimuka bumi, dengan tugas utamanya adalah memakmurkan alam semesta 

untuk kemanfaatan bersama. Sementara itu, dari segi kepemilikannya 

dijelaskan bahwa segala sesuatu yang ada dilangit dan dibumi hanyalah 

kepunyaan Allah semata. Islam mengizinkan kepemilikan tanah, baik untuk 

keperluan umum maupun khusus, sementara pemiliknya bisa perorangan atau 

kelompok. Mengenai kepemilikan, manusia hanyalah khalifah Allah dimuka 

bumi yang harus tunduk pada aturan yang telah ditetapkan, baik dalam bentuk 

larangan ataupun perintah. Islam tidak menafikan naluri dan fitrah manusia 

atau kelompok untuk memiliki. Namun, Islam memberikan batasan yang jelas 
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bagi pemilik dalam menggunakan hak miliknya. Ketegasan ajaran Islam 

dimaksud lebih ditekankan pada aspek azas manfaat. 

Dengan demikian pesan dakwah aqidah, ibadah, muamalah serta 

akhlak terhadap lingkungan menjadi sangat penting. Pertama, Pesan dakwah 

aqidah mencakup tugas manusia atas penciptaan alam semesta untuk 

mengelola dan memeliharanya serta sebagai hamba Allah (‘abd Allah). Kedua, 

pesan dakwah ibadah mencakup berbagai bentuk dan upaya pelestarian 

lingkungan (ibadah mahdah) termasuk bukti ketundukan kepada Allah swt. 

Ketiga, pesan dakwah muamalah yang dimaksud mencakup menjaga jiwa dan 

menjaga keturunan. Keempat, pesan dakwah akhlak mencakup dasar 

kepemilikan, alokasi dan larangan memiliki sifat boros. 

 

B. Bentuk Implementasi Dakwah dalam Pelestarian Lingkungan di 

Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa 

Lingkungan hidup terdiri atas unsur lingkungan abiotik (air, udara dan 

tanah) dan lingkungan biotik (manusia, hewan dan tumbuhan). Kedua unsur 

lingkungan tersebut terdapat hubungan yang saling membutuhkan. Makhluk 

hidup membutuhkan air dan udara yang bersih, sedangkan lingkungan abiotik 

membutuhkan makhluk hidup agar tetap lestari dan tidak rusak. Dengan 

demikian, pelestarian lingkungan harus diimplementasikan dalam dua unsur 

tersebut. 

Bentuk implementasi dakwah dalam pelestarian lingkungan terbagi 

atas pelestarian lingkungan abiotik yang meliputi kegiatan reboisasi dan 

mengurangi penggunaan peptisida. Sementara pelestarian lingkungan biotik 

meliputi kerjabakti pekanan (assattu), pemberdayaan kelompok tani 
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(POKTAN) dan pengembangan SDM dalam pengelolaan hutan. Adapun bentuk 

pelestariannya adalah sebagai berikut: 

1. Unsur Abiotik 

a. Reboisasi  

Reboisasi atau penanaman pohon terhadap lahan gundul yang 

disebabkan oleh beberapa faktor merupakan pemahaman nilai-nilai Islam 

dalam proses dakwah pelestarian lingkungan. Islam menuntut manusia untuk 

menghidupkan tanah-tanah yang tidak produktif (ihya al-mawat) dengan 

menanaminya pohon-pohon atau tanaman-tanaman. Bukan hanya untuk 

kepentingan manusia pada saat ini, tetapi juga kepada generasi yang akan 

datang. Atas dasar ini maka reboisasi merupakan salah satu bentuk muamalah 

dalam pelestarian lingkungan. 

Reboisasi merupakan aspek penting yang tidak dapat disepelekan, 

karena reboisasi adalah perbuatan yang sangat mulia serta sebagai salah satu 

cara utama dalam mendekatkan diri kepada Allah swt., sebab, bila pohon dapat 

dimanfaatkan oleh orang lain, oleh burung ataupun binatang ternak lainnya, 

perbuatan itu akan dicatat sebagai sedekah jariah yang pahalanya tetap 

mengalir. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah saw sebagai berikut: 

رِسُ 
ْ
ِ صلَ الله عليه وسلم مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغ
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Terjemahnya: 
Dari sahabat Jabir ra, dia berkata Rasulullah saw bersabda: “tiada 
seorang muslim pun yang menanam suatu tanaman, melainkan apa 
yang dimakan dari hasil tanamannya itu menjadi sedekah baginya, apa 
yang dicuri darinya menjadi sedekah baginya dan apa pun yang diambil 
darinya juga menjadi sedekah baginya sampai hari kiamat. 

 
27 Imam an-Nawawi, Syarah Riyadhus Shalihin, (Depok: Gema Insani) h. 156 
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Pengejawantahan perintah terhadap reboisasi atau penanaman pohon 

ini sesungguhnya memiliki tujuan untuk kemaslahatan bagi manusia. Kegiatan 

reboisasi merupakan kewajiban bagi seluruh umat muslim, baik yang 

berprofesi sebagai petani maupun tidak. Karena dengan kegiatan ini, manusia 

akan mendapatkan kemuliaan, menyeimbangkan kebutuhan ekosistem dan 

kebutuhan manusia. 

Melihat pentingnya reboisasi sebagai salah upaya memelihara dan 

melestarikan lingkungan, maka masyarakat Desa Erelembang melakukan 

kegiatan tersebut. hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh M. Tahir 

bahwa: 
Untuk mengatasi kerusakan lingkungan yang terjadi, maka dilakukan 
upaya penanaman pohon atau reboisasi. Ada empat jenis pohon yang 
ditanam, yaitu kaliptus, pala, alpukat dan surem. Pada satu sisi sebagai 
bentuk reboisasi, pada sisi yang lain juga merupakan bentuk usaha 
yang akan memberikan keuntungan tersendiri kepada masyarakat 
karena hasil dari tanaman tersebut akan dikelola dan peruntukkan 
kepada masyarakat.28 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat dipahami bahwa 

reboisasi atau penanaman kembali daerah yang terdampak penggundulan 

hutan merupakan salah satu bentuk implementasi pesan dakwah yang 

dilakukan oleh masyarakat. Selain itu, hasil dari tanaman tersebut selanjutnya 

dikelola sendiri oleh masyarakat kemudian hasilnya akan diberikan kepada 

masyarakat. Hal ini tentu memberikan dampak positif terhadap pelestarian 

lingkungan juga terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan 

yang diungkapkan oleh Samsir bahwa: 

Upaya yang dilakukan dalam pelestarian lingkungan adalah reboisasi. 
Kegiatan ini dilakukan dengan menanam pohon didaerah yang 
terdampak kebakaran hutan dengan melibatkan seluruh masyarakat. 
Setidaknya pada tahun 2023, masyarakat telah melakukan kegiatan 
penanaman pohon sebanyak dua kali.29 

 
28 M. Tahir (43), Ketua Kelompok Tani, “Wawancara” dirumah, tanggal 31 Maret 2024 
29 Samsir (41), Masyarakat Desa Erelembang, “Wawancara” dirumah, Tanggal 16 Juli 

2024 
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Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui bersama bahwa 

implementasi pesan dakwah terkait pelestarian lingkungan adalah 

penanaman pohon didaerah yang mengalami kebakaran.  

b. Mengurangi Penggunaan Peptisida 

Mayoritas pekerjaan masyarakat Kecamatan Tombolopao adalah 

sebagai petani sayur-sayuran. Penggunaan peptisida dan bahan kimia sangat 

diperlukan untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman. Meskipun 

demikian menjaga limbah peptisida dan bahan kimia lainnya merupakan 

bagian penting dari kebiasaan bertani yang bertanggung jawab. Penggunaan 

peptisida secara berlebihan, selain merusak struktur tanah juga merusak 

ekosistem. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh M Yusuf, bahwa: 

Penggunaan peptisida dan bahan kimia yang berlebihan oleh para 
petani dapat merusak struktur ataupun kesuburan tanah. Selain itu, 
penggunaan peptisida secara berlebihan juga merusak ekosistem. Pada 
tahun 1970-an, banyak burung kakatua dan bangau di Kecamatan 
Tombolopao. Namun karena sifat manusia yang cenderung serba instan 
dan penggunaan peptisida berlebihan tanpa memikirkan 
keberlangsungan ekosistem, akhirnya berdampak pada kepunahan 
burung-burung tersebut. dampaknya adalah banyak sekali hama-hama 
baru yang muncul akibat rusaknya ekosistem yang disebabkan oleh 
manusia sendiri.30 

Berdasarkan pernyataan diatas, maka dapat dipahami bahwa, 

penggunaan peptisida dan pupuk kimia yang berlebihan dapat merusak 

lingkungan ekosistem dan merusak struktur tanah. Akibatnya, kesuburan 

tanah menjadi berkurang dan tidak dapat ditanami dengan jenis tanaman 

tertentu karena unsur hara tanah semakin berkurang. Sementara itu, 

penggunaan peptisida berlebihan bukan saja mematikan hama tanaman, 

tetapi juga mikroorganisme yang berguna didalam tanah. Penggunaan 

 
30 M. Yusuf (60), Dai Kecamatan Tombolopao, “Wawancara” dirumah, Tanggal 30 April 

2024 
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peptisida yang terus menerus juga mengakibatkan hama tanaman menjadi 

kebal (resistan) terhadap peptisida tersebut. 

Melihat kondisi tersebut, bahwa penggunaan peptisida dan pupuk 

kimia dapat merusak lingkungan, maka perlu ada solusi. Solusi tersebut adalah 

mengganti penggunaan peptisida dengan pupuk organik yang lebih ramah 

lingkungan. hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Nurdin bahwa: 

Sebuah kepastian bahwa masyarakat membutuhkan pupuk untuk 
mengendalikan hama dan untuk perkembangan tanaman. Maka 
sebagai solusi, pemerintah memberikan dukungan kepada sektor 
pertanian dengan memberikan bantuan berupa subsidi pupuk organik. 
Dengan bergabung dalam kelompok tani, masyarakat juga biasanya 
diberikan pupuk organik secara gratis.31 

Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat dipahami bahwa, salah satu 

cara untuk mengatasi kerusakan lingkungan akibat penggunaan peptisida 

yang berlebihan adalah dengan mengalihkan penggunannya kepada pupuk 

organik. Penggunaan pupuk organik adalah cara bertani yang mengutamakan 

keberlanjutan dan mengurangi kerusakan lingkungan. praktik pertanian 

organik mencakup penggunaan pupuk organik yang terbuat dari bahan-bahan 

alami seperti kompos dan pupuk kandang. Selain itu, penggunaan pupuk 

organik juga meningkatkan kesuburan tanah dan mendukung pertumbuhan 

mikroba tanah yang bermanfaat. Dengan demikian, petani dapat mencapai 

hasil panen yang sehat serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. 

Penggunaan peptisida secara berlebihan dapat merusak kelestarian 

lingkungan. hal ini diperparah dengan penggunaan botol peptisida dari bahan-

bahan yang sangat sulit terurai, misalnya dari plastik. Fenomena yang dihadapi 

saat ini adalah dampak penggunaan plastik terhadap lingkungan dan 

kesehatan. Plastik yang sudah tidak terpakai akan menjadi sampah dan 

jumlahnya tidak sedikit. Pencemaran sampah plastik dapat merusak alam, 

 
31 Nurdin (31), Masyarakat Desa Erelembng, “Wawancara” dirumah, Tanggal 15 Juli 2024 
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baik tanah, air, maupun udara serta mengganggu keberlangsungan hidup 

setiap makhluk hidup. 

2. Unsur Biotik 

a. Kerjabakti Pekanan (Assattu) 

Kerjabakti pekanan atau disebut dengan istilah assattu merupakan 

kegiatan gotong royong dalam usaha pelestarian lingkungan yang dilakukan 

oleh masyarakat Desa Erelembang. Penamaan assattu sendiri diambil dari kata 

Sattu yang dalam bahasa indonesia berarti hari sabtu. Oleh karena itu, kegiatan 

itu dilakukan setiap hari sabtu. Kegiatan ini dilakukan dengan melihat situasi 

dan kondisi lingkungan sekitar, misalnya ketika terdapat pepohonan atau 

rerumputan yang mengganggu akses jalan desa maka akan dilakukan 

pelestarian lingkungan melalui kegiatan assattu tersebut. kegiatan assattu juga 

meliputi pembersihan saluran irigasi serta pembuatan pagar perkebunan dan 

persawahan. 

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa 

bantuan orang lain, misalnya dalam hal pelestarian lingkungan. Atas dasar ini, 

maka harus ada kolaborasi atau kegiatan yang saling menguntungkan antara 

sesama manusia dan juga terhadap kesejahteraan dan kenyamanan 

lingkungan hidup. Allah swt., memerintahkan manusia untuk tolong menolong 

dalam hal kebaikan. Salah satu bentuk kebaikan tersebut adalah kerjabakti 

atau assattu untuk melestarikan lingkungan. hal ini sesuai denagn firman Allah 

swt dalam Q.S. Al-Maidah/5:2 
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Terjemahnya: 

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan 
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pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah 
amat berat siksanya.32 

Dalam tafsir al-misbah dijelaskan bahwa tolong menolong merupakan 

prinsip dasar dalam menjalin kerjasama dengan siapapun, selama tujuannya 

adalah kebajikan dan ketakwaan.33 Dengan demikian dapat dipahami bahwa 

Allah swt., sangat menganjurkan kepada manusia agar tolong menolong dalam 

kebaikan. Dalam konteks ini, tolong menolong tersebut diwujudkan dalam 

bentuk kerjabakti dalam hal pelestarian. Kerjabakti ini dilakukan setiap hari 

sabtu atau oleh masyarakat Desa Erelembang disebut sebagai kegiatan Assattu. 

Assattu ini adalah suatu kewajiban bagi seluruh masyarakat Desa Erelembang, 

bagi yang tidak melaksanakannya maka akan dikenakan denda. Hal ini sesuai 

dengan yang diungkapkan oleh A. Anjas Tamara, bahwa: 

Untuk menumbuhkan keikutsertaan masyarakat didalam menjaga dan 
melestarikan lingkungan maka salah satu strategi yang dilakukan oleh 
pemerintah adalah membuat kegiatan gotong royong yang dituangkan 
dalam peraturan desa (PERDES). Peraturan tersebut menyatakan 
bahwa “semua warga Desa Erelembang harus taat dan patuh pada 
peraturan desa: kerjabakti (gotong royong), dan apabila tidak dipatuhi 
maka sanksinya adalah apabila ada keperluannya tidak dilayani baik 
ditingkat RT, RK, Dusun maupun tingkat Desa (dikenakan denda)34 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat diketahui bahwa 

implementasi pesan dakwah terkait upaya pelestarian adalah gotong royong 

atau assattu untuk melestarikan lingkungan. Kegiatan ini juga penting dalam 

hal saling mengajak untuk berbuat kebaikan, menasehati satu sama lain serta 

menjauhkan keburukan yang dapat merusak diri maupun lingkungan. adanya 

kegiatan Assattu ini pula akan membangun kekuatan umat muslim dan 

menegakkan kemuliaan agama Islam pada suatu daerah. Dengan demikian, 

adanya kebersamaan, kolaborasi diantara masyarakat dalam melestarikan 

 
32 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahan Perkata Latin dan 

Kode Tajwid Latin, (Jakarta: CV. Aneka Ilmu, 2020), h. 106 
33 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an h. 14 
34 A. Anjas Tamara (28), Kepala Dusun Ma’lenteng, “Wawancara” dirumah, tanggal 31 

Maret 2024 
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lingkungan melalui kegiatan assattu akan menciptakan sebuah hubungan yang 

baik kepada lingkungan. lebih lengkap, Yusuf menambahkan bahwa: 

Kegiatan assattu ini telah menjadi sebuah kearifan lokal atau tradisi 
sehingga sudah menjadi tanggung jawab masyarakat Desa Erelembang. 
Adapun jenis kegiatan dalam pelaksanaannya yaitu membersihkan 
jalanan dari rerumputan dengan cara ditebang, membersihkan saluran 
irigasi pertanian (a’matere) serta membuat pagar persawahan dan 
perkebunan (assampa).35 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa jenis 

kegiatan assattu yang dilakukan adalah pembersihan jalanan, saluran irigasi 

dan pembuatan pagar. Pembersihan jalanan dilakukan agar para pengguna 

jalan tidak terganggu oleh rerumputan yang telah tumbuh tingi. Pembersihan 

saluran irigasi atau a’matere dilakukan agar seluruh petani bisa membajak 

sawahnya serta mendapatkan pasokan air yang mencukupi. Pembuatan pagar 

keliling juga dilakukan oleh masyarakat untuk menjaga tanaman persawahan 

dan perkebunan dari gangguan hewan. 

b. Pemberdayaan Kelompok Tani (POKTAN) 

Pemberdayaan kelompok tani yang dimaksud adalah pembentukan 

sebuah kelompok yang anggotanya adalah para petani. Anggota kelompok 

yang dibentuk minimal 15 orang setiap kelompok. Melalui kelompok tani ini, 

masyarakat akan diberikan pembinaan terhadap tata cara bertani yang baik 

serta sebagai wadah untuk mendapatkan bantuan subsidi pupuk bagi para 

petani. 

Para petani yang tergabung dalam suatu kelompok akan menghasilkan 

kekompakan yang dapat bersinergi mengatasi permasalahan lingkungan, 

diantaranya adalah membangun kepedulian terhadap lingkungan secara 

berkelanjutan, khususnya masalah kelestarian tanah. Hal ini sesuai dengan 

yang diungkapkan oleh Sahriah, bahwa: 

 
35 Yusuf (42), Masyarakat Desa Erelembang, “Wawancara” dirumah, tanggal 17 Juli 2024 
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Untuk mengatasi kerusakan lingkungan khususnya terhadap 
kesuburan tanah, maka kelompok tani memegang peran dalam 
memberikan edukasi berupa pelatihan kepada masyarakat. Jenis 
pelatihan yang kami berikan dan telah berhasil diantaranya adalah 
pembuatan pupuk organik dari limbah rumah tangga, biang jakaba 
untuk mengurangi penggunaan NPK/Urea serta PGPR dari akar bambu 
untuk menekan bakteri dari tanah. Jumlah kelompok tani yang ada di 
Desa Erelembang sebanyak 33 dengan jumlah anggota sebanyak 833 
orang. Dengan potensi ini, pemberdayaan kelompok tani memiliki 
peluang yang sangat besar dalam upaya pelestarian lingkungan.36 

Berdasarkan keterangan diatas, maka dapat diketahui bahwa bentuk 

implementasi pesan dakwah terhadap kelestarian lingkungan adalah melalui 

pemberdayaan kelompok tani. Melalui pemberdayaan kelompok tani, 

masyarakat diberikan edukasi terhadap penggunaan pupuk yang lebih ramah 

lingkungan serta tidak merusak ekosistem. Dengan penggunaan pupuk 

organik, secara tidak langsung masyarakat juga melindungi jenis hewan yang 

berada dibawah tanah atau mikroba yang justru memainkan peran yang 

sangat penting dalam mengubah nutrisi dalam tanah dan melindungi tanaman 

serta meningkatkan pertumbuhan. Dengan itupula, sampah-sampah rumah 

tangga tidak lagi menjadi beban bahkan mencemari lingkungan tetapi bisa 

dimanfaatkan.  

Pada dasarnya, semua makhluk adalah mulia (muhtaram). Selaras 

dengan menjaga keseimbangan ekosistem, maka didalamnya manusia juga 

harus menjaga setiap makhluk hidup di dunia. Siapapun dilarang 

mengeksploitasi atau menyiksa semua jenis makhluk yang menyebabkan 

kehidupan terganggu. Binatang buas atau liar sekalipun tidak dibenarkan 

untuk dibunuh selama tidak menyerang dan mengancam jiwa termasuk juga 

dalam persoalan lingkungan hidup. 

Selain itu, pemberdayaan kelompok tani juga berperan dalam 

memberikan edukasi terhadap masyarakat agar lebih produktif dalam 

 
36 Sahriah (47), Kepala UPP Kanreapia, “Wawancara” dikantor, tanggal 31 Maret 2024 
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pengelolaan lahan. Maknanya adalah, pengelolaan lahan sempit atau kecil 

namun memberikan hasil yang melimpah. Hal ini sesuai dengan yang 

dikemukakan oleh Sahriah bahwa: 

Melalui kelompok tani, masyarakat diberikan edukasi terhadap 
pengelolaan lahan dengan baik. Walaupun dengan lahan yang kecil bisa 
memberikan hasil yang banyak. jenis pelatihan tersebut berupa cara 
pemupukan, masa tanam, jarak dan pola tanam atau jajar legowo pada 
tanaman padi. Dengan pola jajar legowo ini terbukti memberikan hasil 
panen yang lebih banyak dibandingkan dengan tanam biasa.37 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat dipahami bahwa 

melalui pemberdaan kelompok tani, masyarakat diberikan pemahaman 

terhadap pengelolaan lahan secara lebih produktif. Dengan demikian, 

pengimplementasian pesan dakwah dalam pelestarian lingkungan juga 

dilakukan melalui pemberdaan kelompok tani. Lebih lengkap, Nurdin 

menuturkan bahwa: 

Melalui kelompok tani ini, masyarakat diberikan edukasi mengenai tata 
cara bercocok tanam, misalnya tanaman padi. Penanaman padi 
dilakukan dengan menggunakan jarak dan pola tertentu atau dikenal 
dengan istilah jajar legowo. Cara bercocok tanam ini dianggap 
menguntungkan bagi para petani karena bibit yang digunakan lebih 
sedikit jika dibandingkan dengan cara bercocok tanam biasa serta 
meningkatkan jumlah panen. Tidak hanya itu, bagi masyarakat yang 
tidak menggunakan pola tanam jajar legowo maka tidak akan diberikan 
bantuan subsidi berupa pupuk.38 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa 

pemberdayaan kelompok tani memiliki peran yang sangat penting dalam 

upaya-upaya pelestarian lingkungan. pemberdayaan poktan tidak hanya 

menguntungkan bagi kelestarian alam, namun juga kepada kesejahteraan para 

petani. 

c. Pengembangan SDM dalam Pengelolaan Hutan 

 
37 Sahriah (47), Kepala UPP Kanreapia, “Wawancara” dikantor, tanggal 31 Maret 2024 
38 Nurdin (31), Masyarakat Desa Erelembang, “Wawancara” dirumah, Tanggal 15 Juli 

2024 
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Pengembangan sumber daya manusia dalam pengelolaan hutan yang 

dimaksud yaitu dengan memberikan pelatihan atau pembinaan terkait dengan 

tata cara pengelolaan hutan pinus sebagai sumber perekonomian masyarakat 

Desa Erelembang. Pengelolaan hutan pinus secara tidak tepat dapat berakibat 

pada keberlasungan hidup pohon pinus. Salah satu pekerjaan mayoritas 

masyarakat yang terkait dengan lingkungan adalah penyadap getah pohon 

pinus. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh A. Anjas Tamara bahwa: 

Untuk mengatasi kerusakan lingkungan maka harus ada turut serta 
masyarakat dalam merawatnya. Salah satu cara yang bisa dilakukan 
adalah pengembangan sumber daya manusia. Hal ini didukung oleh 
pekerjaan mayoritas masyarakat sebagai penyadap getah pinus. 
Dengan adanya pengembangan SDM terkait tata cata menyadap getah 
pinus maka masyarakat tentu akan peduli terhadap lingkungan karena 
kegiatan tersebut dapat menghasilkan pendapatan ekonomi.39 

Pengembangan sumber daya manusia adalah bagian dari dakwah 

kultural, sebagai bentuk pemberdayaan umat dalam kehidupan yang lebih 

baik serta menumbuhkan dan mengembangkan perekonomian dan 

kesejahteraan masyarakat. Kegiatan dakwah dalam pembangunan 

sumberdaya manusia ini lazim disebut dengan kegiatan tathwir. 

pengembangan SDM terkait pekerjaan masyarakat sebagai penyadap getah 

pinus dapat memberikan kontribusi terhadap pelestarian lingkungan. Hal ini 

sesuai dengan yang disampaikan oleh A. Anjas Tamara bahwa: 

Dengan adanya pengembangan sumber daya manusia terkait 
pengelolaan pohon pinus terhadap masyarakat dapat menciptakan 
kepedulian masyarakat terhadap usaha memelihara lingkungan. Hal ini 
terbukti dengan tidak terbakarnya lahan-lahan yang sering mengalami 
kebakaran sebelumnya. Kurang lebih sudah dua tahun pohon pinus di 
Dusun Ma’lenteng yang masih bagian dari Desa Erelembang tidak 
mengalami kebakaran. Tentunya, itu semua bisa terjadi karena 
masyarakat sudah turut serta menjaga lingkungan agar tidak terbakar, 

 
39 A. Anjas Tamara (28), Kepala Dusun Ma’lenteng, “Wawancara” dirumah, tanggal 31 

Maret 2024 
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baik karena faktor kesengajaan manusia ataupun karena faktor ketidak 
sengajaan.40 

Berdasarkan pernyataan diatas, maka dapat dipahami bahwa dengan 

adanya dakwah dalam bentuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat 

dapat menciptakan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya menjaga dan 

melindungi lingkungan hidup. Dengan demikian, lingkungan akan tetap lestari 

karena dijaga dan dikelola dengan baik oleh masyarakat. Jika tidak dijaga dan 

dikelola dengan baik, maka masyarakat akan kehilangan pekerjannya sebagai 

penyadap getah pinus yang juga secara otomatis tidak mendapatkan hasil atau 

keuntungan perekonomian yang didapatkan dari sumberdaya alam. Lebih 

lengkap Awaluddin mengungkapkan bahwa: 

Dalam upaya pelestarian lingkungan memang memerlukan dakwah 
kultural yang bersifat persuasif, tidak menebar kebencian serta mudah 
diterima oleh masyarakat. Hal ini didasari oleh sifat masyarakat yang 
keras dan enggan menerima saran. Jika dakwah dilakukan dengan cara 
yang keras, maka masyarakat tidak akan menerima pesan dakwah yang 
akan disampaikan.41 

Dari pernyataan diatas maka dibutuhkan pendekatan persuasif dalam 

pengimplementasian pesan dakwah lingkungan. diantara teknik dalam 

komunikasi persuasif yang tujuannya untuk mengubah perilaku sasaran 

dakwah adalah fair arousing dan pay of idea. Pay of idea dibutuhkan untuk 

memberikan pemahaman bahwa jika lingkungan dipelihara maka akan 

memberikan keuntungan kepada masyarakat, sementara fair arousing 

dibutuhkan untuk memberikan pemahaman bahwa, jika lingkungan tidak 

dilindungi bahkan sampai dirusak maka akan menimbulkan bencana alam 

hingga sampai pada hukuman pidana. Hal ini senada dengan yang 

disampaikan oleh Abd. Gani bahwa: 

 
40 A. Anjas Tamara (28), Kepala Dusun Ma’lenteng, “Wawancara” dirumah, tanggal 31 

Maret 2024 
41 Awaluddin (31), Dai Kecamatan Tombolopao, “Wawancara” dirumah, tanggal 31 Maret 

2024 
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Dalam hal mengubah masyarakat kejalan yang lebih baik, memang 
memerlukan komunikasi yang cenderung bersifat menekan atau 
bersifat ancaman. Dengan ini, maka dapat mengurangi penebangan 
pohon secara liar menggunakan mesin pemotong kayu. Hal ini 
dibuktikan dengan sudah tidak adanya penebangan pohon pinus 
menggunakan mesin karena hukuman terhadap tindakan tersebut 
telah diterapkan.42 

Dalam pengimplementasian pesan dakwah lingkungan, selain 

menggunakan dakwah kultural juga menggunakan dakwah struktural. 

Dakwah struktural adalah sebuah upaya dakwah untuk menjadikan segala 

kebijakan pemerintah bernuansa dakwah islamiyah. Dengan kekuasaan yang 

dimiliki, pemimpin bisa menyebarkan kebaikan (amar ma’ruf) dan mencegah 

kemungkaran (nahi munkar). Dengan wewenang yang dimiliki maka bisa 

membuat peraturan atau kebijakan-kebijakan untuk mengatur masyarakat, 

termasuk didalamnya tentang pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup. 

Dalam upaya pelestarian lingkungan, dakwah struktural dinilai mampu 

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melestarikan lingkungan hidup. 

Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh A. Anjas Tamara, bahwa: 

Untuk menumbuhkan keikutsertaan masyarakat didalam menjaga dan 
melestarikan lingkungan maka perlu dakwah struktural yang dilakukan 
oleh pemerintah setempat. Bentuk dakwah struktural tersebut 
diantaranya bisa berupa peraturan desa (PERDES). Salah satu 
peraturan desa yang memihak kepada pelestarian lingkungan adalah 
“semua warga Desa Erelembang harus taat dan patuh pada peraturan 
desa: kerjabakti (gotong royong), dan apabila tidak dipatuhi maka 
sanksinya adalah apabila ada keperluannya tidak dilayani baik 
ditingkat RT, RK, Dusun maupun tingkat Desa (dikenakan denda)43 

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat diketahui bahwa dalam upaya 

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melestarikan lingkungan, 

termasuk didalamya gotong royong untuk membersihkan lingkungan hidup 

tidak cukup dengan pendekatan dakwah secara kultural. Pendekatan kultural 

tersebut harus dibantu dengan dengan pendekatan dakwah secara struktural 

 
42 Abd. Gani (50), Dai Desa Erelembang, “Wawancara” dirumah, tanggal 2 April 2024 
43 A. Anjas Tamara (28), Kepala Dusun Ma’lenteng, “Wawancara” dirumah, tanggal 31 

Maret 2024 



 

 

103 
 

oleh pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang memihak kepada 

pelestarian lingkungan.  

 

C. Peluang dan Tantangan Dakwah dalam Pelestarian Lingkungan di 

Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa 

Dakwah   merupakan kegiatan yang sangat mulia, menyeru serta 

mengajak manusia kejalan yang lebih baik.  Didukung oleh perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang telah menciptakan fasilitas yang memberikan 

peluang bagi pengembangan dakwah. namun disisi yang lain, tantangan 

dakwah dewasa ini juga sangat kompleks. Demikian halnya dalam 

pengimplementasian pesan dakwah sebagai upaya pelestarian lingkungan. 

Diantara peluang dan tantang tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Peluang 

Kehadiran para dai muda merupakan peluang bagi perkembangan 

dakwah. Banyaknya dai muda dapat mengembangkan serta memperluas 

langkah penyebaran dakwah islamiyah. Hal ini sesuai dengan yang 

diungkapkan oleh Harun Zainal bahwa: 

Banyaknya dai muda merupakan peluang tersendiri bagi penyebaran 
dakwah islamiyah. Dai muda dinilai mampu mengemas pesan-pesan 
dakwah terkait pelestarian lingkungan serta implementasinya dalam 
kehidupan sehari-hari. Dengan adanya regenerasi dai muda dengan 
berbekal keilmuan yang didapatkan melalui pendidikan diperguruan 
tinggi serta fisik yang masih energik merupakan sebuah peluang besar 
bagi perkembangan dakwah.44 

Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat dipahami bersama bahwa 

salah satu peluang bagi penyebaran dakwah dalam pelestarian lingkungan 

adalah hadirnya para dai muda. Kehadiran dai muda dinilai mampu menjawab 

berbagai tantangan dakwah dimasa sekarang dengan berbekal keilmuan yang 

 
44 Harun Zainal (52), Instruktur Nasional Muballigh Kabupaten Gowa, “Wawancara” 

dirumah, Tanggal 30 April 2024 
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dimiliki. Dai muda tentu memiliki beberapa potensi diantaranya Potensi 

keilmuan dan fisik yang masih energik. Selain itu, dai muda memiliki 

kecakapan dalam penggunaan media sosial sebagai sarana dakwah.  

Dai merupakan orang yang menyampaikan pesan dakwah baik secara 

lisan maupun tulisan, dilakukan secara kelompok atau individu ataupun 

melalui organisasi. Setiap muslim mempunyai kewajiban menegakkan 

kebenaran/kebaikan dan mencegah dari keburukan. Atas dasar ini, maka 

pemerintah, masyarakat adalah dai. Diantara dai muda Desa Erelembang 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

No. Nama Pekerjaan/Jabatan 

1 Muh. Andriawan KA. Seksi Kesejahteraan Desa 

2 Muh. Ridwan KA. Seksi Pembangunan Desa 

3 Muh. Arfah Kepala Dusun Erelembang 

4 Muh. Sakur Kepala Dusun Matteko 

5 A. Anjas Tamara Kepala Dusun Ma'lenteng 

6 Sandi Kepala Dusun Bontorannu 

7 Arsil Kepala Dusun Bontomanai 

8 Muh. Asri Sibali Kepala Dusun Simbang 

9 Rahmat Ramdani Ketua Karang Taruna 

10 Farhan Ketua IPM Erelembang 

11 Arjuna Muballigh Erelembang 

11 Andika Muballigh Erelembang 

Selain itu, Perkembangan teknologi juga merupakan suatu peluang bagi 

perkembangan dakwah. Dakwah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi 

memberikan dampak baik tersendiri bagi perkembangannya, diataranya 

penyebaran dakwah menjadi lebih cepat. Hal ini senada dengan yang 

diungkapkan oleh Harun Zainal bahwa: 
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Dalam perjalanan sejarah, dakwah telah mengalami berbagai macam 
persoalan, misalnya tentang media yang digunakan. Sekarang, seiring 
dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, memberikan 
kemudahan tersendiri bagi penyebaran dakwah. hal ini didukung oleh 
para dai muda yang pandai dalam menggunakan media sosial sebagai 
sarana dakwah amar ma’ruf nahi munkar.45 

Berdasarkan pernyataan diatas, maka dapat dipahami bahwa salah satu 

peluang bagi penyebaran dakwah dalam pelestarian lingkungan adalah 

kemajuan teknologi. Dengan adanya kemajuan teknologi, proses penyebaran 

dakwah menjadi lebih cepat serta didukung oleh banyaknya para dai muda 

yang pandai dalam penggunaan media sosial sebagai media dakwah. lebih 

lengkap dijelaskan oleh Akbar bahwa: 

Pemerintah menggunakan media WhatsApp sebagai media penyebaran 
informasi, termasuk upaya-upaya pelestarian lingkungan. hal ini 
dilakukan dengan cara membuat Grub WhatsApp yang didalamnya 
terdapat anggota masyarakat. Penggunaan media grub WA memang 
penting dan sangat membantu mengingat sulitnya bertemu dengan 
masyarakat secara langsung karena faktor kesibukan masing-masing.46 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa kemajuan 

teknologi merupakan sebuah peluang bagi penyebaran dakwah. Walaupun 

mayoritas masyarakat pedesaan cenderung menghabiskan waktunya dikebun 

ataupun sawah, namun tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat pedesaan juga 

mengalami perkembangan sebagaimana masyarakat perkotaan. Hanya saja, 

perkembangan laju penggunaan media sosial masyarakat pedesaan tidak 

secepat masyarakat yang tinggal diperkotaan. 

 

2. Tantangan 

a. Tingkat pendidikan mad’u yang rendah 

Tingkat pendidikan sasaran dakwah menjadi salah satu tantangan 

tersendiri bagi subjek dakwah. demikian halnya dengan penduduk masyarakat 

 
45 Harun Zainal (52), Instruktur Nasional Muballigh Kabupaten Gowa, “Wawancara” 

dirumah, Tanggal 30 April 2024 
46 Akbar (40), Masyarakat Desa Erelembang “Wawancara” dirumah, Tanggal 16 Juli 2024 
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desa erelembang yang masih awam tentang dakwah dan pelestarian 

lingkungan. Tentunya, kondisi seperti ini menjadi sebuah tantangan tentang 

bagaimana menemukan pendekatan, metode serta materi dakwah yang dapat 

diterima serta mempunya pengaruh bagi kesadaran masyarakat dalam 

melestarikan lingkungan. Hal ini senada dengan ungkapan Haris, bahwa: 

Salah satu tantangan dakwah yang kami hadapi adalah kurangnya 
pemahaman masyarakat tentang dakwah dan pelestarian lingkungan. 
Pemahaman masyarakat tentang dakwah sangat sempit, bahkan 
sampai pada proses ceramah dimimbar saja, padahal substansi dakwah 
begitu luas. Demikian halnya dengan upaya pelestarian lingkungan. 
Dalam kondisi seperti ini, tentu berpengaruh terhadap perhatian dan 
kepedulian masyarakat tentang dakwah dan pelestarian lingkungan itu 
sendiri.47 

Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat dipahami bahwa yang 

menjadi tantangan dalam pengimplementasian pesan dakwah dalam 

pelestarian lingkungan adalah kurangnya pendidikan dan perhatian 

masyarakat terhadap proses dan pelestarian lingkungan. lebih lengkap, M. 

Jafar memberikan penjelasan bahwa: 

Pemahaman masyarakat terhadap dampak dari kerusakan lingkungan 
yang kurang menjadi sebuah tantangan dakwah. Tidak sampai pada hal 
tersebut, pola pikir masyarakat yang serba instan dan tidak 
memikirkan kehidupan alam dimasa depan menjadi sebuah tantangan 
dakwah. Dalam hal kesadaran terhadap pelestarian lingkungan sangat 
kurang, misalnya saja membuang sampah pada tempatnya. 48 

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa, tingkat pendidikan 

mad’u yang kurang menjadi salah satu tantangan bagi juru dakwah dalam 

penyampaikan dakwah lingkungan. rendahnya tingkat pendidikan 

berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pelestarian 

lingkungan serta tidak memikirkan dampat negatif yang akan ditimbulkan jika 

lingkungan mengalami pencemaran. Hal ini juga sesuai dengan yang 

diungkapkan Samsir bahwa: 

 
47 Abd. Haris (40), Dai Desa Erelembang, “Wawancara” dirumah, Tanggal 31 Maret 2024 
48 M. Jafar. B (60), Dai Kecamatan Tombolopao, “Wawancara” dirumah, Tanggal 31 Maret 

2024 
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Motivasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan memang dinilai 
sangat kurang, salah satu faktornya karena kurangnya pemahaman 
tentang dampak negatif yang ditimbulkan serta tidak ada contoh nyata 
yang bisa dilihat. Misalnya tentang bahaya sampah plastik. Atas dasar 
ini maka masyarakat cenderung tidak peduli tentang pelestarian 
lingkungan.49 

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat dipahami bahwa 

kurangnya kesadaran dan motivasi masyarakat dalam upaya pelestarian 

lingkungan sangat dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat tentang dampak 

buruk pencemaran lingkungan. 

b. Kurangnya profesionalisme dai 

Profesionalisme dai merupakan sikap atau tingkah laku dari seseorang 

yang profesional. Sementara dai yang profesional adalah dai yang memiliki 

keahlian teoritis dan praktis serta memiliki pengalaman yang memadai 

tentang dakwah islamiyah. Diantara cari dai profesional adalah memiliki suatu 

keahlian dibidangnya, memiliki teori-teori yang baku secara universal, 

pengabdian diri untuk masyarakat dan bukan untuk diri sendiri, serta 

dilengkapi dengan kecakapan diagnostik dan kompetensi yang aplikatif. 

Berdasarkarkan ciri tersebut, melihat kondisi dai Desa Erelembang, belum ada 

yang memenuhi kriteria yang dimaksud, hal ini sesuai dengan ungkapan Haris, 

bahwa: 

Selain kurangnya pemahaman masyarakat tetang dakwah, kurangnya 
pendidikan dan kecakapan para dai juga menjadi sebuah tantangan. 
Melihat kenyataan yang ada, dai Desa Erelembang masih kurang dalam 
hal pendidikan dan pengalaman tentang dakwah. Kondisi seperti ini 
tentu berpengaruh terhadap kurangnya efektifitas penyampaian pesan 
dakwah kepada masyarakat sehingga menjadi sebuah kelemahan.50 

Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat dipahami lebih lanjut 

bahwa yang menjadi tantangan dalam pengimplementasian pesan dakwah 

dalam pelestarian lingkungan adalah kurang nya profesionalisme seorang dai. 

 
49 Samsir (41), Masyarakat Desa Erelembang, “Wawancara” dirumah, Tanggal 16 Juli 

2024 
50 Abd. Haris (40), Dai Desa Erelembang, “Wawancara” dirumah, Tanggal 31 Maret 2024 
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Hal tersebut sangat terkait dengan kecakapan seorang dai untuk 

menyesuaikan materi, metode serta strategi dakwah yang bisa diterapkan 

kepada masyarakat yang juga awam terhadap dakwah.  dalam kondisi seperti 

ini tentu berpengaruh terhadap dampak dari penyampaian pesan dakwah 

tentang pelestarian lingkungan kepada masyarakat.  

Profesionalisme dai juga erat kaitannya dengan potensi kecerdasan 

yang dimiliki oleh seorang dai. Diantara potensi kecerdasan tersebut, yaitu 

kecerdasan intelektual, emosional. Potensi ini harus menjadi pola anutan bagi 

seorang dai sehingga mudah dalam melaksanakan dakwah khususnya yang 

berkaitan dengan kepengikutan mad’u dalam pelaksanaan ibadah dan 

masalah-masalah lainnya, termasuk dalam pelestarian lingkungan. Namun, 

dalam pelaksanaanya potensi tersebut tidak dimiliki oleh dai sehingga 

merupakan sebuah tantangan tersendiri, hal ini sesuai dengan yang 

diungkapkan oleh Nurdin bahwa: 

Kekurangan para dai dalam pelaksanaan dakwah adalah kurangnya 
inovasi, pengetahuan terhadap pesan dakwah itu sendiri. Kemampuan 
seorang dai terbatas kepada pesan-pesan dakwah ibadah praktis saja 
serta tidak mampu menyesuaikan dengan kebutuhan mad’u. Sangat 
jarang dai yang membahas tentang persoalan dakwah dalam 
pelestarian lingkungan, salah satunya karena faktor pengetahuan dai 
yang masih kurang.51 

Berdasarkan pernyataan diatas, maka dapat dipahami bahwa 

kecerdasan intelektual dai juga sangat diperlukan dalam pengimplementasian 

pesan dakwah pelestarian lingkungan. Seorang dai harus mampu mengemas 

dan menyampaikan pesan dakwah yang tidak hanya terbatas kepada pesan 

dakwah yang berkaitan dengan ibadah-ibadah praktis saja, tetapi lebih 

daripada itu, dai diharapkan mampu mengemas pesan dakwah terkait usaha-

usaha pelestarian lingkungan. Dengan demikian, masyarakat akan lebih 

 
51 Nurdin (31), Masyarakat Desa Erelembang, “Wawancara” dirumah, Tanggal 15 Juli 

2024 
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memahami tentang tugas dan tanggung jawabnya dalam melestarikan 

lingkungan. 

Lebih lanjut, seorang dai dalam usahanya menyampaikan pesan 

dakwah pelestarian lingkungan harus memiliki kecerdasan emosional, tentang 

bagaimana seorang dai mampu menerima, memahami dan mengelola 

emosinalnya dalam menghadapi masyarakat. Melalui kecerdasan emosional 

ini, maka tercipta sebuah kesadaran sosial, memiliki kemampuan 

menyesuaikan diri dalam segala bentuk kondisi, rasa empati atau mampu 

mampu memahami apa yang dirasakan oleh orang lain serta mampu 

memotivasi diri untuk melaksanakan ibadah, dengan kata lain seorang dai 

terlebih dahulu harus berbenah diri dan menjadi contoh bagi mad’u. hal ini 

sesuai dengan firman Allah swt., dalam Q.S. Ash-Shaff/61:2-3 
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Terjemahnya: 
Wahai orang-orang yang beriman! Karena apa kamu mengatakan apa 
yang tidak kamu kerjakan? Amatlah dibenci disisi Allah bahwa kamu 
mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan.52 

Menutur thabathabai dalam Tafsir Al-Misbah memberikan penjelasan 

bahwa hal tersebut mengandung dua makna. Pertama adalah kemunafikan 

sedangkan yang kedua adalah kelemahan tekad. Yang kedua ini pun 

merupakan suatu keburukan. Allah swt., menjadikan kebahagiaan manusia 

melalui amal kebajikan yang dipilihnya sendiri, sedang kunci pelaksanaannya 

adalah kehendak dan tekad, yang keduanya tidak akan memberi dampak 

positif kecuali jika ia mantap dan kuat. Oleh karena itu, jika tidak ada realitas 

perbuatan setelah ucapan, merupakan pertanda kelemahan tekad dan ini tidak 

 
52 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahan Perkata Latin dan 

Kode Tajwid Latin, (Jakarta: CV. Aneka Ilmu, 2020), h. 551 
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akan menghasilkan kebajikan bagi yang bersangkutan.53 Dengan demikian, 

maka seorang dai harus terlebih dahulu harus menjadi contoh bagi masyarakat 

serta harus memiliki tekad yang kuat dalam usaha pelestarian lingkungan. 

Terkait hal itu, Abd. Rahman menjelaskan bahwa: 

Dalam hal pelestarian lingkungan, seorang dai tidak cukup dengan 
hanya berdakwah melalui mimbar saja. Upaya pelestarian lingkungan 
harus dikemas dalam bentuk pesan dakwah kemudian 
dimanifestasikan dalam bentuk tindakan nyata. Namun, meski 
demikian masih banyak masyarakat yang tidak mengindahkan proses 
dakwah tersebut. Hal ini disebabkan oleh pemikiran manusia yang 
sudah serba materialistik, bekerja harus dengan upah, tidak ada 
pemahaman bahwa segala perbuatan yang dicintai oleh Allah adalah 
ibadah.54 

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat dipahami bahwa, kecerdasan 

emosional dai penting dalam melahirkan sebuah kepekaan sosial akan 

pentingnya memelihara, merawat, menjaga dan melestarikan lingkungan 

sebagai pijakan hidup bagi masing-masing individu yang bermukim diatasnya. 

 
53 Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an, (Bandung: Mizan, 1992), h. 191 
54 Abd. Rahman (60), Dai Kecamatan Tombolopao, “Wawancara” dirumah, Tanggal 30 

April 2024 

 



 

 

111 
 

BAB V 
 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Pesan dakwah dalam pelestarian lingkungan mencakup: pertama, 

Pesan dakwah aqidah mencakup tugas manusia sebagai khalifah 

dimuka bumi yang diberi tanggung jawab untuk mengelola dan 

memeliharanya serta sebagai hamba Allah (‘abd Allah). Kedua, pesan 

dakwah ibadah mencakup berbagai bentuk dan upaya pelestarian 

lingkungan (ibadah mahdah) termasuk bukti ketundukan kepada Allah 

swt. Ketiga, pesan dakwah muamalah yang dimaksud mencakup 

menjaga jiwa dan menjaga keturunan. Keempat, pesan dakwah akhlak 

mencakup prinsip kepemilikan, peruntukan dan larangan memiliki 

sifat rakus.  

2. Bentuk pengimplementsian dakwah lingkungan yang dilakukan oleh 

masyarakat yaitu dengan melalui kegiatan reboisasi, kerjabakti 

pekanan (assattu), pemberdayaan kelompok tani (POKTAN), 

pengembangan sumberdaya manusia (SDM) dalam pengelolaan hutan 

serta mengurangi penggunaan peptisida. 

3. Peluang dalam pengimplementasian pesan dakwah dalam pelestarian 

lingkungan ini dapat dilihat pada banyaknya para dai muda serta 

kemajuan teknologi. Sementara Kekurangan atau hambatan dalam 

pengimplementasian pesan dawah dalam upaya pelestarian ini dapat 

dilihat dari minimnya pengetahuan masyarakat terhadap dakwah dan 

pelestarian lingkungan serta kurangnya profesionalisme dai. 
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B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dikemukakan implikasi 

penelitian sebagai berikut: 

1. Pemilihan dan pengolahan pesan dakwah yang tepat dalam pelestarian 

lingkungan dapat menciptakan kepedulian sasaran dakwah terhadap 

upaya-upaya pelestarian lingkungan. Melalui pesan aqidah, masyarakat 

ditanamkan keyakinan bahwa lingkungan alam semesta adalah ciptaan 

Allah swt., yang dititipkan kepada manusia, sementara tindakan 

tersebut dapat bernilai ibadah. Dengan muamalah, masyarakat harus 

memperbaiki hubungan kepada lingkungan dengan tetap 

mementingkan akhlak dan etika terhadap pengelolaannya. 

4. Dalam pengimplementasian dakwah pelestarian lingkungan, maka 

kegiatan reboisasi, kerjabakti pekanan (assattu), pemberdayaan 

kelompok tani (POKTAN), pengembangan sumberdaya manusia (SDM) 

dalam pengelolaan hutan serta mengurangi penggunaan peptisida 

dapat memberikan dampak positif terhadap lingkungan. 

2. Subjek dakwah diharapkan mampu meningkatkan keprofesionalannya 

dalam pengimplementasian pesan dakwah dalam upaya pelestarian 

lingkungan. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

1. Bagaimana bentuk pesan dakwah dalam pelestarian lingkungan? 

2. Bagaimana hubungan pesan dakwah aqidah, ibadah, muamalah serta 

terhadap pelestarian lingkungan? 

3. Bagaimana implementasi pesan dakwah terhadap pelestarian lingkungan? 

4. Apa kelebihan dalam pengimplementasian pesan dakwah pelestarian 

lingkungan? 

5. Apa kekurangan dalam pengimplementasian pesan dakwah dalam 

pelestarian lingkungan? 

6. Bagaimana kondisi masyarakat dalam menyikapi kerusakan lingkungan? 

7. Faktor apa saja yang melatar belakangi kurangnya partisipasi masyarakat 

dalam pelestarian lingkungan? 

8. Bagaimana bentuk upaya yang bisa dilakukan untuk memberikan 

kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga dan 

melestarikan lingkungan? 

9. Sejauh mana pengaruh atas keterlibatan pemerintah dalam upaya 

pelestarian lingkungan? 
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LAMPIRAN 
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 Gambar kebakaran hutan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spanduk larangan pembakaran hutan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar kebakaran hutan 
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Tanaman menggunakan pupuk organik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanaman tidak menggunakan pupuk organik 
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Kerjabakti (Assattu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan Bapak Jafar. B 
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Wawancara dengan Bapak Harun Zainal 
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