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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin 

dapat dilihat pada tabel berikut : 

1. Konsonan 

Huruf 
Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te خ

 Sa ṡ ث
es (dengan titik di 

atas) 

 Jim J Je ج

 Ha ḥ ح
ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż ذ
zet (dengan titik di 

atas) 

 Ra R Er ز

 Zai Z Zet ش

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad ṣ ص
es (dengan titik di 

bawah) 

 Dad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ta ṭ ط
te (dengan titik di 

bawah) 

 Za ẓ ظ
zet (dengan titik di 

bawah) 

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ه
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ً Mim M Em 

ُ Nun N En 

ٗ Wau W We 

ٓ Ha H Ha 

 Hamzah , Apostrof ء

ٛ Ya Y Ye 

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

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

tanda (‘). 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vocal 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 gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Harkat dan Huruf Nama 
Huruf dan 

Tanda 
Nama 

  ٙ  fatḥah dan yā’ Ai a dan i 

 ْ٘  fatḥah dan wau Au a dan u ى 

Contoh: 

ْٞف    kaifa : م 

ه    ْ٘  ٕ  : haula 

3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
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Harakat dan 
Huruf 

Nama 
Huruf dan 

Tanda 
Nama 

  ٙ  …ا  | …
fatḥah dan alif 

atau yā’ 
Ā 

a dan garis di 
atas 

ٙ kasrah dan yā’ I 
i dan garis di 

atas 

 ى٘
ḍammah dan 

wau 
Ū 

u dan garis di 
atas 

Contoh: 

اخ    ٍ : mata 

 ٚ  ٍ ز  : rama 

ْٞوْ   قِ : qila 

خُ   ْ٘ َُ  ٝ : yamutu  

4. Tā’ Marbūṭah 

Transliterasi untuk ta ’ marbu t ah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang 

hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang 

transliterasinya adalah [t]. Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat 

harkat sukun transliterasinya adalah [h]. 

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

yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, 

maka tā’ marbūṭah itu transliterasinya dengan (h). 

Contoh:  

حُ الْأ طْف ا هِ   ظ   ٗ ز  : raudal al-at fal 

ْْٝ حُ اىْف ا ظِي حُ   دِ   َ ا ىْ : al-madinah al-fadilah 

ح  َ  al-hikmah :  ا ىْحِنْ

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid ( ّّ  ), dalam transliterasinya ini dilambangkan 

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh:  
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تَّْ ا  rabbana :ز 

ْْٞ ا  najjainah :ّ جَّ

6. Kata Sandang 

Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  syamsiah  ditransliterasikan 

sesuai  dengan  bunyi  huruf  yang  ada  setelah  kata  sandang.  Huruf  "l"  (ه) 

diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata 

sandang tersebut.  

Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  qamariyah  ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya. 

Contoh: 

 al-falsafah :ا ىْف يْس ف حُ 

 al-biladu :ا ىْثِلا دُ 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku 

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

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 

berupa alif. 

Contoh: 

a. Hamzah di Awal  

سْخُ  ٍِ ُ  umirtu : ا

b. Hamzah Tengah 

  ُ ْٗ سُ ٍُ  ta’muruna : ذ أْ

c. Hamzah Akhir 

ءٌ  ْٜ :ش   : Syai’un 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa 

Indonesia 
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Pada dasarnya setiap kata, baik fi‘il, isim maupun huruf, ditulis 

terpisah.Bagi  kata-kata  tertentu  yang  penulisannya  dengan  huruf  Arab  

yang  sudah lazim  dirangkaikan  dengan  kata  lain  karena  ada  huruf  atau  

harakat  yang dihilangkan,  maka  dalam  transliterasinya  penulisan  kata  

tersebut  bisa dilakukan dengan dua cara; bisa terpisah per kata dan bisa pula 

dirangkaikan. 

Contoh:  

Fil Zilal al-Qur’an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 

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

lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frase nominal), 

ditransliterasi tanpa huruf hamzah.  

Contoh: 

ُِ الََّّ  ْٝ  billah تِا الََّّ  Dinullah دِ

Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-

Jalālah ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh: 

حِ الََّّ     َ حْ ْٜ ز  ٌْ   فِ ُٕ  Hum fi rahmatillah 

10. Huruf Kapital 

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

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia 

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

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

permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka 
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yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan 

huruf awal kata sandangnya.  

Contoh: 

Syahru ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an 

Wa ma Muhammadun illa rasul 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subha nahu  wa ta‘a la  

saw.  = sallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s.  = ‘alaihi al-salām 

H   = Hijriah 

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 Ali ‘Imra n/3:4 

HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama : Abd Azis 

Nim : 10300120064 

Judul : Illegal logging di Desa Compong Kecamatan Pitu Riase     

Kabupaten Sidenreng Rappang (Perspektif Fiqh Al-Bi’ah) 

Judul penelitian ini merupakan “Illegal Logging di Desa Compong 
Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang.” Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu metode lapangan memakai pendekatan 
deskriptif kualitatif, bertujuan untuk mengkaji pandangan Fiqh Al-Bi’ah 
terhadap Ille gal Logging di Desa Compong Kecamatan Pitu Riase Kabupaten 
Sidenreng Rappang. 

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan. 
Pendekatan ini menggunakan metode fenomenologis dan yudis normatif, 
dan pesertanya meliputi pejabat kehutanan, tokoh masyarakat, dan tokoh 
agama. Teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi digunakan untuk 
mengumpulkan data. Selanjutnya data yang terkumpul melalui tiga tahap 
pengolahan dan analisis, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. 

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa praktik Illegal Logging di 
Desa Compong Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang, masih 
dilakukan akan tetapi terbatas, dikarenakan sudah adanya aturan dari pihak 
pemerintah karena berdampak negatif pada lingkungan dan masyarakat. 
Selain itu, dalam konteks agama islam, praktik tersebut bertentangan 
dengan agama islam yang memerintahkan  untuk merawat dan melindungi 
lingkungan. 

Implikasi dari penelitian ini adalah diharapkan agar kesadaran dari 
masyarakat untuk tidak melakukan tindakan Illegal logging lagi begitupun 
dengan tokoh masyarakat agar mengimbau para masyarakat untuk tidak 
melalukan tindakan tersebut dan juga pentingnya bagi pemerintah untuk 
memepertegas dan lebih memperhatikan implementasi hukum yang 
berlaku. 
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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 
 

A. Latar Belakang Masalah 
 

Sumber daya terbaru yang dapat meningkatkan taraf hidup adalah 

hutan. Setelah Kolombia, Indonesia menduduki peringkat kedua dunia. Di 

Indonesia, negara tropis, pembakaran lahan merusak hutan secara permanen 

dan penebangan hutan baik legal maupun ilegal melampaui batas 

keseimbangan ekologi, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan. Agar 

kehidupan tetap harmonis, penggunaan unsur-unsur harus dilakukan sesuai 

dengan pedoman.1 

Degradasi dan pencemaran lingkungan hidup di Indonesia semakin 

parah setiap tahunnya, Contohnya adalah kerusakan terumbu karang, tanah 

longsor, banjir, kebakaran hutan, dan pencemaran udara dan air. Hal ini 

merupakan akibat dari aktivitas manusia yang mencakup berbagai tindakan 

yang terkadang menganggap alam sebagai sumber daya yang selalu 

dimanfaatkan. Karena eksploitasi, lingkungan berubah menjadi tempat 

pembuangan sampah. Lingkungan memang memiliki daya dukung yang 

terbatas, meskipun kita tidak menyadarinya.2  

Penebangan pohon tanpa izin atau penebangan melebihi jumlah yang 

diperbolehkan dalam izinnya merupakan contoh kegiatan ilegal yang 

                            
1 Ruslan Renggong, 2018, Hukum Pidana Lingkungan, Prenadamedia Grup, Jakarta, h. 

1.  
2 Ashabul Kahfi, “Kejahatan Lingkungan Hidup,” Al-Daulah 3, no. 2 (2014): 206–7, 

http://dx.doi.org/10.1016/S0016-5085(12)60771-9. 
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melanggar ketentuan undang-undang. Contoh lainnya adalah mencuri kayu 

dari hutan milik negara atau swasta. perdagangan ilegal atau penyelundupan 

kayu dan produk kayu terkait dengan isu penebangan pohon ilegal. Namun 

berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, “setiap pemanfaatan hasil 

hutan kayu secara tidak sah dan terorganisir” diartikan sebagai pembalakan 

liar.3 

 Banyak wilayah di Indonesia dan dunia yang mengalami degradasi 

lingkungan. Meningkatnya frekuensi bencana alam dalam beberapa tahun 

terakhir dibuktikan oleh Indonesia sendiri. 

 Seiring dengan pertumbuhan populasi dunia setiap hari dan 

penggunaan teknologi yang lebih canggih untuk memenuhi kebutuhan yang 

lebih luas, interaksi manusia dengan lingkungan terkena dampak negatif, 

sehingga menimbulkan permasalahan yang berdampak pada seluruh 

masyarakat. Pertambahan jumlah penduduk mendorong pertumbuhan yang 

berkelanjutan, yang membutuhkan lahan yang luas meskipun persediaannya 

terbatas. Hal ini berdampak buruk pada ekosistem.4            

 Selain mengonsumsi sumber daya alam secara sembarangan, jumlah 

penduduk yang besar juga telah merusak ekosistem sehingga berdampak 

pada manusia. Pertumbuhan penduduk dan perkembangan teknologi 

                            
3 Ricar Zorof, Disparitas Pemidanaan Pembalakan Liar dan Pengaruhnya Terhadap 

Kehutanan di Indonesia, Bandung P.T Alumni, 2012, h. 142 
4 Rizal Darwin, “Fikih Lingkungan: Sebuah Wacana Dalam Etika Pembangunan 

Hukum Nasional” dalam E- Jurnal Environmental Jurnal: A Discourse in Development Ethics of 
National Law, (Mei: 2016), h. 2. 
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menyebabkan penggunaan sumber daya alam secara berlebihan.5   

 Kondisi yang berkaitan dengan lingkungan hidup antara lain 

pertambangan, pembalakan liar, tanah longsor, banjir, pencemaran, limbah 

industri, kebakaran hutan, dan kerusakan lingkungan lainnya yang 

disebabkan oleh manusia. Akibatnya kerusakan lingkungan semakin besar 

dan perlu mendapat perhatian. Dampak kode etik terhadap lingkungan hidup 

yang terkait dengan pedoman pelestarian dan pemeliharaan lingkungan 

hidup serta batasan hukum agama merupakan hal yang luput dari perhatian 

banyak orang. Dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, manusia mengelola 

lingkungan dan sumber daya alam untuk memaksimalkan pendapatan. 

Sebenarnya, tingkah laku manusia semakin tidak terpengaruh oleh 

lingkungannya. Hal ini menunjukkan bagaimana manusia merusak sumber 

daya alam dan ekosistem. Faktanya, Al-Quran menegaskan bahwa penyebab 

kerusakan pada lingkungan sebagian besar oleh aktivitas manusia, 

sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Al-Rum ayat 41. 

ا  ْ٘ يُ َِ ْٛ ع  ٌْ ت عْط  اىَّرِ ُٖ ق  ْٝ ْٝدِٙ اىَّْاسِ ىِٞرُِ ا م س ث دْ ا   َ اىْث حْسِ تِ  ٗ س  اىْف س ادُ فِٚ اىْث سِّ   ٖ ظ 

  ُ ْ٘ ٌْ ٝ سْجِعُ ُٖ  ى ع يَّ

Terjemahnya: 

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan 

tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagia dari 

(akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”
6
 

 

 Berdasarkan ayat di atas, penyebab utama terjadinya kerusakan 
                            

5 Iwan Setiawan, “Manusia dan Lingkungan” dalam E-Jurnal pendidikan dan 
Geografi FPIPS, 2008, h. 1. 

6 Kementrian Agama RI, Al-Qu’an Dan Terjemahnya. 
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lingkungan adalah tingkah laku dan perbuatan manusia yang bertentangan 

dengan sunnah alam dan sekitarnya. Oleh karena itu, program untuk 

meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan diperlukan. Menurut hukum 

lingkungan hidup, semua makhluk hidup yang memiliki tubuh dan jiwa 

adalah menakjubkan. Oleh karena itu, perlindungan dan perawatan harus 

diberikan secara terus-menerus, tanpa henti, dan sejalan dengan tujuan 

hidup setelah kematian. Pengendalian kehidupan manusia, yaitu interaksi 

antara manusia dengan Allah SWT, manusia lain, dan alam atau lingkungan 

dijelaskan dalam yurisprudensi lingkungan hidup.7 

Menurut perspektif Islam, lingkungan diciptakan Allah untuk 

kepentingan manusia; Jadi, selain menikmati berbagai manfaat yang ada, 

masyarakat juga mengelolanya dengan cerdas agar dapat dinikmati secara 

berkelanjutan. Islam memiliki landasan yang kuat dalam hal melindungi dan 

melestarikan lingkungan. Islam berpandangan bahwa alam itu nyata, 

obyektif, dan diatur oleh hukum-hukum yang telah ditentukan sebelumnya 

(qodar). Islam, sebaliknya, berpendapat bahwa umat manusia dan Pencipta 

alam adalah dua komponen fundamental alam, atau lingkungan hidup. 

Sebagai makhluk Tuhan sekaligus hamba-Nya, manusia mempunyai tanggung 

jawab ganda: menjadi wakil Tuhan di muka bumi, atau sebagai khalifah-Nya. 

Islam adalah agama (atau cara hidup) yang mempromosikan 

pelestarian lingkungan dan kehidupan sebagaimana adanya di Bumi. Al-

                            
7 Sujono Indrajati, Emawati Emawati, and Muh. Azkar, “Aktualisasi Pendidikan Fikih 

Lingkungan (Fiqh Al-Bi’ah) Pada Masyarakat Kawasan Hutan Desa Genggelang Kecamatan 
Gangga Kab. Lombok Utara,” Manazhim 5, no. 2 (2023): 644–66, 
https://doi.org/10.36088/manazhim.v5i2.3323. 



5 
 
 

 

 

Qur'an dan Sunnah memuat banyak ayat yang mendesak manusia untuk 

menjaga lingkungan dan seluruh makhluk hidup di planet ini. Oleh karena itu, 

manusia dan lingkungan hidup saling terkait erat, dan keduanya saling 

membutuhkan agar dapat hidup dalam ekosistem yang sama. 

Perubahan lingkungan hidup yang terjadi menyebabkan munculnya 

yurisprudensi lingkungan hidup sebagai salah satu cara untuk mengatur dan 

melestarikan bumi termasuk Indonesia. Sebelum permasalahan lingkungan 

hidup saat ini, para ulama fiqih belum mengembangkan secara spesifik 

tentang pelestarian lingkungan hidup. 

Fikh yang memiliki keahlian lingkungan hidup, berupaya mendidik 

umat beriman tentang saling ketergantungan masalah lingkungan dan 

kewajiban mereka untuk melestarikan dan menjaga alam. Fiqih membahas 

tentang seluk-beluk keberadaan manusia dan bagaimana menyusunnya 

sebagai komponen keberadaan tersebut. Berdasarkan perspektif ini, fiqh juga 

membahas permasalahan lingkungan hidup yang saat ini berdampak pada 

seluruh dunia dan umat manusia.8 

Penerapan hukum syariah pada berbagai permasalahan lingkungan 

hidup dikenal sebagai fiqh ekologi (Fiqih Al-Bi'ah), kadang-kadang dikenal 

sebagai fiqh lingkungan hidup. Hal ini digambarkan sebagai pedoman 

perilaku ekologis manusia yang telah dikembangkan oleh para akademisi 

                            
8 Ali Yafie, Merintis Fikih Lingkungan Hidup (Jawab: Yayasan Amanah, 2006), h.157-

162. 
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yang berpengetahuan dan didasarkan pada bukti kuat untuk memaksimalkan 

manfaat kehidupan dengan tetap mempertimbangkan seluk-beluk ekologi.9 

Uraian di atas memperjelas bahwa yurisprudensi lingkungan hidup, 

yang menetapkan pedoman bagaimana manusia harus berinteraksi dengan 

alam, harus diartikulasikan dan diterapkan pada semua aspek keberadaan 

manusia, termasuk dimensi kemasyarakatan. 

Menjaga lingkungan dan memanfaatkannya secara bijaksana 

merupakan komponen kunci dari yurisprudensi lingkungan hidup atau Fikh 

Al-Bi'ah, yang diatur oleh hukum Islam dan bermula dari diskusi mendalam 

tentang bagaimana tindakan manusia mempengaruhi lingkungan untuk 

menghasilkan keuntungan. komunitas atau warga negara di seluruh dunia 

dengan mencegah kerugian yang ditimbulkan.10 

Islam adalah agama rahmatan lil'alamin, bertugas menjaga dan 

memelihara lingkungan hidup karena ajarannya dapat menjadi pengingat 

dan pedoman bagaimana manusia dan alam berinteraksi. Sebaimana Firman 

Allah dalam Q.S. Al-Anbiya/21:107 

  ِ ْٞ َِ يْعٰي  حً ىِّ  َ حْ ل  اِلََّّ ز  ْٰ يْ آ ا زْس   ٍ  ٗ 
 Terjemahnya: 

“Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat 

bagi seluruh alam”.
11

 

 

                            
9 Thalhah dan Ahmad Mufid, Fikih Ekologis Menjaga Bumi Memahami Makna Kitab 

Suci, (Total Media: Yogyakarta,2008), h. 248. 
10 Zahari Mahad Musa, “Fiqh Al-B I ’ Ah : Prinsip Interaksi Manusia,” Shariah Journal 

18, no. 1 (2010): 1–24. 
11 Kementrian Agama RI, Al-Qu’an Dan Terjemahnya. 
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 Agama islam adalah agama yang mengajarkan ummatnya untuk 

memelihara lingkungan alam serta mengandung nilai-nilai dan sistem yang 

mampu menjawab persoalan maupun permasalaha yang terjadi. Adapun 

permasalah yang di hadapi seperti perusakan alam dan pencemaran 

lingkungan tentu di larang dalam agama islam karena memberikan dampak 

pada lingkungan sekitarnya. 

Salah satu bentuk kerusakan dan pencemaran alam dan lingkungan yaitu 

di hutan dengan cara menebang pohon yang berlebihan atau melebihi dari 

batas yang sudah di tentukan. Oleh karena itu, penebangan pohon tanpa 

menjaga ekosistem alam hanya akan mengakibatkan bencana alam yang 

dapat berdampak pada lingkungan dan kesehatan manusia. 

Kabupaten Sidenreng Rappang utamanya di daerah Desa Compong 

Kecamatan Pitu Riase masih banyak kegiatan penebangan pohon secara 

ilegal sehingga dapat merusak ekosistem lingkungan di hutan, walaupun 

perbuatan tersebut tidak sesuai dengan syari’at agama dan juga di larang 

oleh undang-undang tetapi masih ada yang melakukan perbuatan tersebut. 

Mengingat konteks sebelumnya, penulis ingin mempelajari lebih lanjut 

tentang masalah ini dan menawarkan judul penelitian: “Illegal Logging di 

Desa Compong Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang 

(Presfektif Fiqh Al-Bi’ah)”. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

 “Illegal Logging di Desa Compong Kecamatan Pitu Riase Kabupaten 
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Sidenreng Rappang (Perspektif Fiqh Al-Bi’ah)” menjadi judul kajian 

penelitian ini. memanfaatkan desain penelitian deskriptif kualitatif untuk 

melakukan kerja lapangan. 

2. Deskripsi Fokus  

 Uraian fokus merupakan bagian utama yang dapat memberikan arahan 

guna mempersempit ruang lingkup penelitian ini dan lebih terfokus dalam 

mengkaji pokok persoalan skripsi yang menyangkut banyak hal. Menurut 

fokus penelitiannya, hal tersebut dapat dicirikan sebagai berikut: 

1. Tindakan Illegal Logging di Desa Compong Kabupaten Sidenreng Rappang 

dilatar belakangi oleh keinginan masyarakat untuk mendapatkan hasil 

yang lebih banyak dengan cara efesien tanpa memperhatikan dampak dari 

perbuatan tersebut. 

2. Pandangan Fikih Al- Bi’ah terhadap tindakan Illegal Logging Desa Compong 

Kabupaten Sidenreng Rappang. 

C. Rumusan Masalah 

 Latar belakang informasi di atas menunjukkan bahwa “Illegal logging 

di Desa Compong, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang” 

menjadi isu utama. Dari persoalan utama ini mungkin dapat diangkat 

persoalan-persoalan kecil berikut ini: 

1. Bagaimana tinjauan terhadap Illegal logging di Desa Compong 

Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang (Perspektif Fiqh 

Al-Bi’ah)? 

2. Bagaimana pandangan Fikih Al-Bi’ah terhadap Illegal Logging di Desa 
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compong Kecamatan Pitu Riase Kabubaten Sidenreng Rappang? 

D. Kajian Pustaka 

1. Jurnal yang berjudul “Fiqh Al-Bi’ah: “Interaksi manusia dengan 

lingkungan dibahas dalam karya Zahari Mahad Musa. Ketika 

mempertimbangkan bagaimana manusia hidup berdampingan dengan 

lingkungan alam sekitarnya, penting untuk dicatat bahwa perilaku 

manusia yaitu, kurangnya pemahaman dan penghargaan terhadap 

kepentingan lingkungan  adalah penyebab utama ketimpangan dan 

ketidakstabilan para pengelola alam. Manusia sejatinya diberi gelar 

khalifah dalam konteks Fiqih Al-Bi'ah apabila mempunyai akal sehat, 

sadar akan kejadian alam disekitarnya, bertanggung jawab, dan 

menjaga kelestarian lingkungan hidup. 

2. Jurnal berjudul “Konservasi Lingkungan dan Penegakan Hukum Pidana 

di Bidang Illegal Logging Tantangan dan Solusinya” yang ditulis oleh 

Anis Mushdrohatun dan Bambang Tri Bawono mengupas tentang 

tindak pidana yang berkaitan dengan Illegal logging. Pengertian tindak 

pidana illegal logging dalam jurnal ini adalah sebagai berikut: 

berkaitan dengan perbuatan atau kegiatan yang menimbulkan 

kerusakan hutan dan berdasarkan pasal 50 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Mengurangi insentif bagi 

pembalak liar untuk terus melakukan aktivitas ilegal mereka adalah 

salah satu strategi untuk mengakhirinya. Berbeda dengan penelitian 

ini, sumber hukum Islam Fiqh Al-Bi'ah mengkaji kegiatan Illegal 
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Logging di Desa Compong. 

3. Jurnal dengan judul "Dampak Penebangan Hutan Terhadap Bencana 

Banjir di Kawasan Cagar Alam Pegunungan Cycloop" ”oleh Alfasis 

Romarak, dkk membahsa bagaimana dampak dari penebangan hutan. 

Dampak penebangan hutan itu sangat banyak dan yang terjadi pada 

pegunungan Cycloop mengakibatkan debit air berkurang, dan air 

bersih, bahkan penebangan pohon secara liar atau melebihi batas maka 

berpotensi terjadinya banjir di Kota Jayapura dan sentarni di wilayah 

pegunungan Cycloop. Berbeda dengan penelitian ini, dampak yang 

paling sering terjadi di Desa Compong akibat Illegal Logging adalah 

terjadinya longsor. 

4. Buku yang berjudul “Pencemaran Lingkungan” oleh Delima Engga 

Maretha, dkk, menunjukkan bagaimana penebangan hutan secara 

ilegal dan konversi lahan pertanian menjadi kawasan pemukiman 

merupakan dua contoh betapa seringnya manusia menyebabkan 

kerusakan lingkungan. Manusia membangun industri yang dapat 

mengubah sumber daya alam menjadi pangan dan sandang karena 

ingin terus meningkatkan kesejahteraannya. Namun sejalan dengan 

penelitian ini, persentase penduduk Desa Compong yang memiliki gaji 

tinggi lebih tinggi. 

5. Buku yang berjudul “Fiqih Lingkungan (Fiqh Al-Bi’ah) “oleh K.H. Dr. Ahsin 

Sakho Muhammad, dkk, Untuk melestarikan ekosistem, harus ada tiga pihak 

yang terlibat. Pengguna adalah setiap orang yang memanfaatkan lingkungan 
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hidup suatu kota atau dusun, sedangkan kelompok kedua adalah pengusaha. 

Para pemilik bisnis ini perlu mengetahui cara berperilaku ramah lingkungan. 

Ketiga, kelompok umara, yang berarti raja atau pemimpin mulai dari 

presiden hingga tingkat lingkungan. Kelompok ini terdiri dari anggota 

legislatif, eksekutif, dan yudikatif. 

      Hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas tentang Illegal Logging 

yang di larang oleh agama dan undang-undang. Maka peneliti yang akan 

penulis lakukan berbeda dengan peneliti sebelumnya. Peneliti akan mengkaji 

tentang “Illegal Logging di Desa Compong Kecamatan Pitu Riase Kabupaten 

Sidenreng Rappang (Presfektif Fiqh AL-Bi’ah)”. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 Berikut tujuan dan penerapan penelitian ini berdasarkan rumusan 

masalah dan definisi masalah: 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui ralitas tindakan Illegal Logging di Desa Compong 

Kecamatan Pitu Riase Kabubaten Sidenreng Rappang. 

b. Bagaimana mengetahui perspektif Fiqh Al-Bi’ah terhadap tindakan Illegal 

Logging di Desa Compong Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng 

Rappang. 

1. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis 

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembaca 

tentang tindakan Illegal Logging secara teori dan mengetahui dampak 
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dari tindakan Illegal Logging serta pemahaman tentang perspektif 

Hukum Islam (Fiqh Al-Biah) tindakan terhadap Illegal Logging. 

2. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan bekal intelektual bagi 

para sarjana untuk mengkaji topik-topik yang dibahas secara lebih 

rinci. 

b. Kegunaan Praktis 

1. Hal ini dapat memberikan pencerahan mengenai Illegal logging dan 

bagaimana hukum Islam (Fiqh Al-Bi'ah) memandang tindakan 

penebangan pohon, menurut penulis. 

2. Bagi pembaca, dapat memberikan edukasi terhadap Illegal Logging 

yang memberikan dampak kerusakan pada lingkungan dimana 

perilaku itu dilarang oleh syariat Islam. 
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BAB II 

ILLEGAL LOGGING 

A. Pengertian Penebangan Liar 

 Ungkapan “Illegal logging” dalam bahasa Inggris, digunakan untuk 

merujuk pada penebangan liar. Menurut Black’s Law Dictionary, kata “ilegal” 

berarti “dilarang oleh hukum, melanggar hukum”, yang mengandung arti 

bahwa sesuatu itu dilarang oleh hukum atau ilegal. Yang dimaksud dengan 

“ilegal” menurut Kamus Besar Bahasa Inggris Indonesia Kontemporer adalah 

“tidak sah, dilarang, atau bertentangan dengan undang-undang, haram.” 

Proses menebang kayu dan memindahkannya ke tempat penggergajian 

disebut “logging”.1 

 Pelanggaran kelestarian fungsi hutan adalah dengan melakukan 

pembalakan liar. Illegal logging dianggap pelanggaran karena bertentangan 

dengan batasan yang telah ditetapkan dan dilakukan atas inisiatif sendiri 

tanpa mengikuti aturan yang telah ditetapkan. 2 

 Pemanfaatan dan pengelolaan hasil hutan kayu secara tidak sah pada 

suatu lokasi tertentu dan/atau berpotensi menimbulkan kerusakan hutan 

disebut dengan pembalakan liar. Segala perubahan terhadap ciri-ciri fisik, 

komposisi biologis, atau ciri-ciri fisik hutan yang menyebabkan hutan tidak 

dapat beroperasi secara normal dianggap sebagai kerusakan. Ungkapan 

“kerusakan hutan” digunakan dalam peraturan perundang-undangan 

                            
1 Salim, Kamus Indonesia Inggris, (Jakarta: Modern English Press, 1987), h. 925. 
2 Putu Ayu Irma Wirmayanti, Ida Ayu Putu Widiati, and I Wayan Arthanaya, “Akibat 

Hukum Penebangan Hutan Secara Liar,” Jurnal Preferensi Hukum 2, no. 1 (2021): 197–201, 
https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3067.197-201. 
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kehutanan yang berlaku untuk menggambarkan kerusakan hutan dalam dua 

cara yang berbeda. Pertama, perusakan hutan yang memberikan manfaat 

bagi masyarakat dan disetujui oleh pemerintah tidak dapat dianggap ilegal. 

Kedua, menghancurkan hutan dengan cara yang berdampak negatif terhadap 

masyarakat merupakan pelanggaran hukum yang nyata dan bertentangan 

dengan kebijakan.3 

Illegal logging terdiri dari tujuh unsur meliputi: 

1. Menurut perizinan, perbuatan penebangan kayu dianggap melanggar 

hukum jika dilakukan tanpa izin, tidak diberikan izin, atau izinnya telah 

habis masa berlakunya. 

2. Teknik atau praktik operasional mengacu pada kegiatan penebangan 

yang dianggap ilegal jika tidak mengikuti peraturan atau prosedur 

penebangan yang sesuai dalam operasi sehari-hari. Misalnya 

penebangan jenis apa pun, penebangan dengan diameter berapa pun, 

dan sebagainya, tidak mengikuti sistem silvikultur. 

3. Tempat penebangan dilakukan tanpa izin, di kawasan konservasi atau 

dilindungi, atau tidak dapat diketahui asal lokasinya, dianggap sebagai 

lokasi pembalakan liar. 

4. Kayu diproduksi melalui penebangan, dan hal ini dianggap ilegal jika 

jenis kayu apa pun (khususnya jenis yang dilindungi), tidak memiliki 

tanda pengenal perusahaan, tidak memiliki batasan diameter, dan tidak 

memiliki label identitas asal (LHC/LHP). 

5. Jika tidak ada dokumen hukum mengenai kayu tersebut, maka kegiatan 

penebangan kayu dianggap melanggar hukum. 

6. Seseorang atau badan hukum dianggap mempunyai kewenangan apabila 

                            
3 Agus Widodo, Mohammad Solekhan, and Bambang Siswanto, “Peran Serta 

Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kota Semarang,” Justicia Sains: Jurnal 
Ilmu Hukum 7, no. 1 (2022): 132–46, https://doi.org/10.24967/jcs.v7i1.1670. 
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melakukan penebangan hutan tanpa izin usaha penebangan atau 

melakukan kegiatan lain yang bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan di bidang kehutanan. 

7. Apabila kayu tersebut tidak ada dokumen atau tanda-tanda fisik pada 

saat dijual, atau jika kayu tersebut diselundupkan, maka transaksi 

tersebut dianggap sebagai kegiatan pembalakan liar.4 

1. Ruang Lingkup Illegal Logging 

Secara Illegal Praktek eksploitasi hutan, terdiri tiga hal yaitu: 

a. Penebangan Illegal (Illegal Logging) 

Penebangan Illegal Merupakan penebangan pohon secara langsung di 

hutan negara untuk tujuan eksploitasi kayu secara tidak sah. Ruang lingkup 

penebangan ilegal terdiri dari: 

1. Rencana penebangan, yang mencakup seluruh atau sebagian tindakan 

dan pembukaan akses terhadap hutan negara; rencana ini juga dapat 

mencakup pembelian infrastruktur dan alat yang diperlukan untuk 

menebang pohon untuk pemanenan kayu ilegal. 

2. penebangan pohon secara nyata untuk mengeksploitasinya secara 

ilegal untuk diambil kayunya. 

b.  Pengolahan Illegal (Ilegal Processing) 

Seluruh atau sebagian pengolahan lebih lanjut yang dilakukan 

terhadap kayu (log) yang berasal dari pembalakan liar dianggap sebagai 

                            
4 Risa Suarga, Pemberantasan Illegal Logging, Optimisme di Tengah Praktek 

Premasisme Global, (Tanggerang: Wana Aksara, 2005), h. 7. 
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pengelolaan ilegal. Dilihat dari jenis aktivitasnya, ruang lingkup proses 

yang melanggar hukum terdiri dari: 

1. memiliki, mengelola, atau menyimpan kayu yang ditebang secara 

tidak sah (logs). 

2. perpindahan kayu: adalah pengangkutan atau pengambilan kayu hasil 

penebangan liar dari hutan negara. 

3. Proses pembuatan kayu dari kayu bulat yang ditebang secara ilegal 

disebut pengolahan kayu.  

c. Transaksi Illegal (Ilegal Trading) 

  Tindakan lanjutan dari proses Illegal logging dan pengolahan. 

Aktivitasnya dapat menyebabkan eksploitasi kayu secara Ilegal berlanjut. 

Dilihat dari jenis aktivitasnya, lingkup perdagangan Illegal mencakup: 

1. Membeli, menjual, menerima perdagangan, memungut titipan, 

dan/atau menerima kayu bulat atau barang olahan dari kayu yang 

dipungut secara tidak sah, semuanya dianggap sebagai bentuk 

perdagangan. 

2. Pengiriman atau perdagangan kayu (atau barang olahan) secara ilegal 

ke luar negeri melalui eksploitasi kayu yang tidak sah atau melanggar 

hukum disebut penyelundupan.5 

2.  Aturan Hukum Illegal Logging 

 Salah satu jenis pelanggaran hukum yang berhubungan dengan 

                            
5 Saputra Teguh Fathin, “Penerapan Hukum Pidana Serta Fiqih Lingkungan Terhadap 

Pelaku Penebangan Liar Yang Bermukim di Sekitar Kawasan Hutan Milik Negara”, 
(UNIVERSITAS SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA). Bab II. h.  18-19. 
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kehutanan adalah pembalakan liar. Ketentuan pidana mengatur tentang 

pelanggaran yang berkaitan dengan kehutanan. Hukuman pidana tertentu 

dapat ditentukan dengan menerapkan salah satu dari dua aturan. Tindakan 

partikular (fakta spesifik) didahulukan, disusul subjek khusus (fakta 

spesifik). KUHP yang khusus untuk suatu topik atau pelakunya; misalnya, 

hukum pidana militer hanya berlaku bagi personel militer. Kedua, “tindakan 

khusus” mengacu pada kejahatan yang dilakukan khususnya dalam industri 

tertentu, seperti penebangan liar.6 

Kejahatan terkait pembalakan liar diatur dalam Undang-Undang Nomor 

18 Tahun 2013 Pasal 82. Ancaman hukuman maksimal bagi orang yang 

dengan sengaja menebang pohon di hutan yang melanggar pasal 12 huruf a, 

b, dan c adalah lima (lima) tahun penjara dan denda sebesar Rp 

2.500.000.000.7 

Ketiga komponen penegakan hukum lingkungan hidup kepastian, 

kemanfaatan, dan keadilan harus dikompromikan. Artinya, meskipun tidak 

selalu mudah untuk menangani ketiganya, namun masing-masingnya harus 

mendapat perhatian yang proporsional dan seimbang.8 Hak dasar setiap 

masyarakat untuk hidup dalam lingkungan yang aman dan nyaman, sejumlah 

undang-undang dan pedoman telah ditetapkan untuk mengelola dan menjaga 

                            
6 Pope, Strategi Memberantas Korupsi, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), h. 19 
7 Risa Suarga, Pemberantasan Illegal Logging, Optimisme di Tengah Praktek 

Premanisme Global, (Tanggerang: Wana Aksara, 2005), h. 17-18. 
8 Suwari Akhmaddhian, “PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DAN Akhmaddhian, S. 

(2016). PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP 
PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015). UNIFIKASI : 
Jurnal Ilmu Hukum, 3(1), 1–35. Https://Doi.Org/10.25134/Unifikasi.V,” UNIFIKASI : Jurnal 
Ilmu Hukum 3, no. 1 (2016): 1–35. 
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lingkungan.9 

KUHP mengatur mengenai Illegal logging yang merupakan tindak 

pidana yang berkaitan dengan sektor kehutanan. Hal ini biasanya terkait 

dengan beberapa jenis kejahatan pembalakan liar, termasuk: 

a. Pengerusakan (Pasal 406 sampai dengan Pasal 412 KUHP). 

 Untuk menjaga kelestarian fungsi hutan, maka pengertian perizinan 

dimasukkan dalam sistem pengelolaan hutan, beserta tanggung jawab 

pengawasan dan pengelolaan hutan, dari sinilah lahir pemikiran mengenai 

kerusakan hutan akibat kejahatan Illegal logging. Istilah “penebangan liar” 

mengacu pada setiap tindakan yang melanggar undang-undang perizinan 

yang berlaku saat ini, baik yang dilakukan tanpa izin resmi atau dengan izin 

tetapi tidak sesuai dengan ketentuannya (seperti penebangan berlebihan 

atau penebangan di luar kawasan konsesi yang dimilik). 

b. Pencurian (Pasal 362 KUHP) 

 Tujuan dari deforestasi yang disengaja adalah untuk memanfaatkan 

hasil hutan, khususnya kayu (untuk kepemilikan). Tindakan yang 

bertentangan dengan undang-undang ini dilarang. Meskipun demikian, 

terdapat peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban pemanfaatan 

hasil hutan, seperti kayu, dan lain-lain. Hal ini berarti melakukan pemanenan 

kayu di kawasan hutan yang tidak berada dalam penguasaannya. 

 

                            
9 Widodo, Solekhan, and Siswanto, “Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan 

Lingkungan Hidup Di Kota Semarang.” 
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c. Penyelundupan 

Saat ini, penyelundupan kayu tidak memiliki undang-undang atau 

peraturan khusus yang harus dipatuhi; bahkan KUHP, yang secara umum 

melarang kegiatan ilegal, saat ini tidak mengatur penyelundupan. Selama ini, 

operasi penyelundupan seringkali disamakan secara eksklusif dengan 

kejahatan pencurian karena kesamaan karakteristiknya yaitu tidak 

mempunyai kewenangan untuk mengambil barang milik orang lain. Menurut 

penafsiran ini, peredaran kayu secara ilegal, atau penyelundupan kayu, 

merupakan tindak pidana yang dapat diancam hukuman yang sama dengan 

pembalakan liar. 

d. Pemalsuan (Pasal 261-276 KUHP) 

 Pengertian dalam Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan atau pembuatan 

surat palsu. 

”Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukannya yang dapat 
dipergunakan untuk menetapkan suatu hak, perjanjian (kewajiban), atau 
pelunasan suatu utang, atau yang dapat dijadikan bahan suatu perbuatan, ia 
bersalah melakukan pemalsuan suatu surat. Artinya, kertas tersebut 
digunakan dengan pemahaman bahwa kertas tersebut asli dan tidak dapat 
dipalsukan, sehingga jika digunakan dapat menimbulkan kerugian.”10 
Pemalsuan surat-surat itu ancaman hukumannya penjara paling lama enam 
tahun berdasarkan Pasal 263 KUHP dan paling lama enam tahun. hukuman 
penjara delapan tahun berdasarkan Pasal 264. 

 
e.  Penggelapan (pasal 372 – 377KUHP) 

 
Berikut adalah contoh-contoh kejahatan pembalakan liar: penebangan 

berlebihan, yang didefinisikan sebagai penebangan di luar wilayah konsesi 

seseorang; melebihi target kota saat ini (over capacity); dan Meskipun izin 

                            
10 Pasal 236 KUHP 
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yang diberikan bersifat sistem fly-by-choice dengan informasi jumlah kayu 

dalam SKSHH kurang dari jumlah sebenarnya yang tersedia, namun 

penggunaan sistem fly-through untuk penebangan. 

f.  Penadahan (Pasal 480 KUHP) 
 
UHP tadah yang hakikatnya tadah adalah kata lain dari tindakan 

kolaborasi yang bersifat konspirasi atau membantu kejahatan. “Heling” 

padanannya dengan “heling” dalam bahasa lain (Penjelasan KUHP, Pasal 

480). R. Soesilo melanjutkan, Kemudian, perbuatan-perbuatan tersebut dapat 

dibedakan menjadi dua, yaitu: membeli atau menyewakan barang-barang 

yang diketahui atau secara logika diyakini sebagai hasil tindak pidana, dan 

menjual, memperdagangkan, atau menggadaikan barang-barang yang 

merupakan bagian dari salah satu perbuatan tersebut. kelas. Pasal 480 

menyebutkan, pidana perbuatan melawan hukum paling lama empat tahun 

penjara atau denda Rp. 900 (sembilan ratus rupiah).11 

Nomor Undang-Undang. 18 Tahun 2013 menetapkan dua (2) kategori 

hukuman yang dapat diterapkan kepada mereka yang melakukan 

pembalakan liar, yaitu: 

1)  Sanksi Pidana 

Konsekuensi pidana yang dikenakan mungkin berkisar dari tindakan 

yang tidak terlalu berat seperti penyitaan alat dan hasil kejahatan 

hingga tindakan yang lebih serius seperti denda dan hukuman 

                            
11 Tuty Budi Utami, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana 

Illegal Logging,  (UNIVERSITAS DIPONEGORO,2007), Bab III, h. 104. 



21 
 

 

 

penjara. Ancaman kejahatan diatur dalam Undang-Undang 

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Undang-undang ini 

menangani pelanggaran yang dilakukan oleh orang, organisasi, dan 

bisnis. 

2) Sanksi Administratif 

Baik pelanggaran yang dilakukan tanpa izin maupun pelanggaran 

yang dilakukan tanpa izin akan dikenakan konsekuensi administratif 

bagi pemegang izin. Jika izin dilanggar, sanksi administratif dapat 

berupa pembayaran denda, penghentian operasi, pengurangan area 

izin, atau pembatalan izin seluruhnya. Denda administratif untuk 

pelanggaran tanpa izin berupa pembayaran biaya perbaikan, biaya 

restorasi hutan, atau kegiatan lain yang diperlukan, tergantung pada 

tingkat kerusakan. 

3) Sanksi Perdata/Ganti Rugi 

Penting untuk membedakan antara penggunaan hukum perdata 

untuk menegakkan kepatuhan terhadap aturan dan peraturan 

kehutanan dan penggunaan hukum perdata oleh organisasi yang 

berwenang untuk melaksanakan kebijakan kehutanan ketika 

membahas hukuman perdata. 

3. Dampak Penebangan Secara Illegal   

Betapa pentingnya memahami dampak yang akan terjadi dari 

perbuatan penebangan hutan bagi kita semuannya,  Hal ini memerlukan 

undang-undang yang ketat, kampanye kesadaran masyarakat tentang nilai 
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pelestarian lingkungan hidup, dan inisiatif untuk mendukung alternatif 

ekonomi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Berikut adalah dampak 

penebangan pohon: 

a.   Kepunahan satwa 

Perusakan hutan, yang merupakan habitat alami berbagai spesies dan 

berbagai macam tumbuhan, merupakan salah satu dampak maraknya 

aktivitas penebangan liar terhadap kelangsungan hidup hewan. 

Kelangsungan hidup berbagai spesies hewan sangat terancam oleh hilangnya 

hutan akibat penebangan liar.12 

b. Terjadinya Banjir 

Untuk memperlancar aliran air ke wilayah di bawah permukaan 

tanah, khususnya ke sistem sungai, hutan ditebang untuk memudahkan 

akses, selain itu, proses pengerukan pasir dan pemindahan batu di dekat 

bantaran sungai memudahkan masuknya air melalui batu-batu kecil, 

sehingga berpotensi menyebabkan banjir.13 

Pembahasan di atas dapat kita ketahui bahwa begitu banyak dampak 

penebangan pohon secara ilegal termasuk salah satunya diatas. Masih 

banyak dampak terjadinya penebangan pohon yaitu terjadinya longsor, 

Banjir dadakan bahkan pencemaran polusi di udara di sebabkan kurangnya 

tumbuhan. 

                            
12 Lisa Auhara, “Dampak Illegal Logging Terhadap Perlindungan Hukum Satwa Yang 

Dilindungi,” Lex Administratum 1, no. 1 (2013): 5–13, 
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/1039. 

13 Alfasis Romark P, dkk, “Dampak Penebangan Hutan Terhadap Bencana Banjir di 
Kawasan Cagar Alam Pegunungan Cycloop,” Communnity Development journal, vol.2.no.2 
Juni 2021, h.446-452. 
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B.  Lingkungan Hidup 

1. Pengertian Lingkungan Hidup  

 Lingkungan hidup Selain penting bagi kelangsungan hidup manusia, 

lingkungan juga mempengaruhi ekosistem. Pemahaman bahwa komponen 

lingkungan hidup mempunyai nilai-nilai yang perlu dihormati, dipelihara, 

dan tidak dirusak sangatlah penting. Kehidupan dan keseimbangan sangat 

dipengaruhi oleh situasi kehidupan. Agar manusia dan makhluk hidup 

lainnya, seperti tumbuhan dan hewan, dapat bertahan hidup, segala sesuatu 

yang terjadi di alam sangatlah penting. Demikian pula, tanaman atau hewan 

apa pun yang memberi lebih banyak nutrisi kepada manusia juga harus 

melakukan hal yang sama.14 

  Environmentalisme tidak hanya mencakup cara-cara optimal dalam 

memanfaatkan lingkungan, tetapi juga keadaan tumbuhan dan hewan darat 

dan laut, serta mineral, air, tanah, dan energi matahari. 

  Unsur biotik dan abiotik dalam lingkungan. Kesehatan suatu spesies 

atau organisme individu dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, 

termasuk banyak faktor. “Lingkungan Hidup” dapat digunakan untuk 

mendeskripsikan setiap dan seluruh unsur alami bumi, seperti udara, air, 

tanah, hewan, dan tumbuhan, serta interaksi apa pun yang terjadi di 

dalamnya.15 

  Pemahaman terhadap permasalahan lingkungan hidup secara serius 

                            
14 M. Muhtaram Ilyas, “Lingkungan Hidup Dalam Pandangan Islam,” Jurnal Sosial 

Humaniora 1, no. 2 (2008): 155. 
15 Rahayu Effendi, Hana Salsabila, Abdul Malik, “Pemahaman Tentang Lingkungan 

Berkelanjutan,” MODUL 18, no. 2 (2018): 77. 
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memerlukan komitmen yang kuat dari banyak pemangku kepentingan, 

termasuk masyarakat, untuk mematuhi dan mengikuti persyaratan hukum 

dan instrumen kebijakan.16 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 yang mengatur tentang pengelolaan 

lingkungan hidup mendefinisikan lingkungan hidup untuk sementara: 

  “Lingkungan hidup adalah suatu kesatuan ruang yang meliputi segala 
sesuatu, kekuatan, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan 
tingkah lakunya, serta mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan 
manusia serta makhluk hidup lainnya.” 
 
 Lingkungan merupakan hak setiap orang untuk untuk melihat dan 

menyadari ketertiban lingkungan. Hak-hak tersebut mencakup kebebasan 

untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan lingkungan hidup, hak 

atas pengetahuan lingkungan hidup dan hak untuk hidup dalam lingkungan 

yang sehat. 

 Sumber daya alam disediakan untuk dimanfaatkan oleh manusia, 

namun untuk menjaga keseimbangan alam, terdapat batasan dan pedoman 

dalam pemanfaatannya. Di antara pembatasan tersebut adalah prinsip 

konservasi, yang membatasi aktivitas manusia untuk menggunakan sumber 

daya alam secara bijaksana.17 

 Defenisi di atas menggmbarkan bahwa lingkungan hidup itu 

menyangkut semua aspek baik dari komponen fisik maupun biologis, seperti 

daya alam, benda-benda, unsur lingkungan hidup yang sangat penting bagi 

                            
16 Marhaeni Ria Siombo, “Kearifan Lokal Dalam Perspektif Hukum Lingkungan,” 

Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 18, no. 3 (2011): 428–43, 
https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss3.art7. 

17 Ashabul Kahfi, “Kejahatan Lingkungan Hidup.” 



25 
 

 

 

kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. 

2. Fungsi Lingkungan Hidup 

Tujuan awal dari lingkungan manusia adalah untuk menyediakan 

kerangka spasial bagi keberadaannya. Kerangka ini mencakup fisika dan 

estetika yang melekat pada manusia serta ciri-ciri fisik, spiritual, dan 

budayanya. Dalam hal ini, manusialah yang memberikan perhatian terhadap 

lingkungan, namun pemahaman mereka terhadap cara hidup manusia masih 

terbatas. Lingkungan berfungsi sebagai sumber beragamnya kebutuhan 

manusia, yang merupakan tujuan kedua. Kualitas lingkungan hidup yang 

mengandung energi yang menghasilkan berbagai sumber daya alam akan 

dipengaruhi oleh pemanfaatan lingkungan hidup secara berlebihan untuk 

kepentingan egois dan eksploitatif, 18 

 Segala sesuatu yang mengelilingi suatu organisme dan berdampak 

pada kemampuannya untuk bertahan hidup dianggap sebagai 

lingkungannya. Lingkungan hidup memiliki lebih banyak tujuan dari pada 

sekadar tempat tinggal makhluk hidup; itu memfasilitasi komunikasi dan 

interaksi antarspesies, yang penting untuk kelangsungan hidup, Dengan 

demikian, jelaslah bahwa lingkungan mempunyai tujuan-tujuan berikut 

secara rinci: 

a. Lingkungan sebagai tempat tinggal atau habitat 

  Semua makhluk hidup menghuni lingkungan, yaitu tempat tinggalnya 

                            
18 Ara Hidayat, “Pendidikan Islam Dan Lingkungan Hidup.” Jurnal Pendidikan Islam 4, 

no.2 (2015): 381 
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mulai dari tingkat yang paling rendah sampai dengan tingkat yang paling 

tinggi. Setiap spesies termasuk dalam suatu kelompok. Misalnya, orang-

orang akan berkumpul membentuk suatu kebudayaan tertentu di suatu 

tempat tertentu. 

b.  Lingkungan sebagai tempat mencari makan. 

  Lingkungan menyediakan tempat tinggal, lingkungan yang 

menunjang makhluk hidup juga menyediakan makanan untuk dimakannya. 

Karena makanan merupakan salah satu kebutuhan pokoknya, maka 

makhluk hidup akan mencarinya dimanapun ia berada. 

c. Lingkungan menjadi tempat berlangsungnya semua aktifitas. 

   Setiap makhluk hidup menggunakan lingkungannya sebagai wadah di 

mana tindakannya berlangsung. kegiatan yang berhubungan dengan sosial, 

politik, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Latihan ini akan berkembang 

menjadi pertukaran sosial yang menunjukkan ketergantungan pada 

manusia. Tujuannya agar pertukaran ini memungkinkan kita untuk 

berkembang dalam hidup.19 

3. Unsur unsur Lingkungan Hidup 

Secara umum unsur-unsur  lingkungan hidup terbagi menjadi tiga 

bagian yaitu: 

a. Unsur biotik 

 Unsur lingkungan hidup yang tergolong biologis digambarkan sebagai  

                            
19 Mohamad Annaw, “Rekayasa Lingkungan Binaan Secara Bijaksana Dan Sesuai 

Kearifan Lokal,” Peardaban Sains Rekayasa Dan Teknologi 3, no. 1 (2021): 95–102. 
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makhluk atau benda hidup yang memperlihatkan ciri-ciri kehidupan, seperti 

bergerak, pernafasan, kebutuhan makanan, minuman, dan kemampuan 

berkembang biak. Unsur biologis biasanya mencakup manusia, hewan, dan 

tumbuhan. 

b. Unsur abiotik 

  Unsur abiotik pada lingkungan mati adalah unsur yang dapat 

menunjang kehidupan unsur biotik atau makhluk hidup. Faktor abiotik 

terdiri dari variabel fisik, kimia, dan geologi seperti tanah, air, sinar matahari, 

cuaca, dan pemandangan alam lainnya. 

c. Unsur sosial budaya  

  Perpaduan antara ide, pemikiran manusia, dan kreativitas yang 

dipengaruhi oleh lingkungan alam sekitar menghasilkan ciri-ciri sosial 

budaya. Hal ini mencakup adat istiadat dan tradisi serta berbagai kemajuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan manusia. Unsur sosial 

budaya menyangkut interaksi manusia dengan lingkungannya.20 

  Ketiga unsur- unsur di atas dapat dikatakan bahwa lingkungan hidup 

dengan  manusia harus berhubungan atau berinteraksi serta saling 

memengaruhi dalam membentuk ekosistem dan memengaruhi kehidupan di 

bumi. Pemahaman tentang unsur-unsur lingkungan hidup sangat penting 

untuk melindungi dan menjaga Kelestarian.  

 

                            
20 Anita Nur Laila and Others, “Gerakan Masyarakat Dalam Pelestarian Lingkungan 

Hidup” (UNIVERSITAS AIRLANGGA, 2014). Bab II. h. 02. 
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C.  Fiqh Al-Bi’ah 

1.  Pengertian Fiqh Al-Bi’ah 

Fiqh al-Bi'ah merupakan frase majemuk bahasa Arab untuk Fiqh 

lingkungan hidup, yang terdiri dari frase Fiqh dan al-bi'ah. Ungkapan faqiha-

yafqahu-fiqhan, yang menunjukkan pengetahuan dan pemahaman suatu 

materi, merupakan asal mula istilah Fiqh. Secara umum Fiqh merupakan 

salah satu cabang ilmu yang mempelajari penerapan syariah yang 

berlandaskan dalil-dalil tertentu. Yang dimaksud dengan “Al-Bi'ah” adalah 

lingkungan hidup, yang terdiri dari segala keadaan, kekuatan, dan makhluk 

hidup, termasuk manusia dan aktivitasnya yang mempengaruhi lingkungan, 

kesejahteraan manusia, dan keberadaan manusia. dari makhluk hidup 

lainnya.21 

Prinsip-prinsip Fiqh lingkungan hidup, atau fiqh Al-Bi'ah, mengatur 

bagaimana manusia harus berinteraksi dengan lingkungannya. Peraturan 

perundang-undangan ini didasarkan pada prinsip-prinsip yang ditetapkan 

untuk memaksimalkan manfaat hidup bernuansa lingkungan.22 Umat Islam 

memanfaatkan paham lingkungan hidup, atau Fiqh Al-Bi'ah, sebagai metode 

berpikir yang bermanfaat untuk memahami lingkungan alamnya, yaitu tanah 

tempat mereka hidup dan berkembang biak. 

Agama mempunyai kewajiban untuk mengajarkan masyarakat 

pentingnya melestarikan tanah dan air dengan mencegah penebangan liar di 

                            
21 Bahri Ghazali, Lingkungan Hidup Dalam Pemahaman Islam, (Jakarta: Pedoman 

Ilmu Jaya, 1996), h 24 
22 Asyhari Abta, Fikih Lingkungan, (Jakarta:Gema Insani Press), h 77 
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hutan. Salah satu aspek agama yang dianjurkan adalah menjaga ekologi 

hutan yang ada di sana. Anggaplah upaya ini sebagai kewajiban moral 

terhadap ciptaan Tuhan lainnya, dan patut dihormati.23  

Allah SWT menggunakan istilah "khilafah" dalam lingkungan hidup 

Islam untuk merujuk pada pelestarian dan pelestarian alam demi umat 

manusia. Hal ini mengisyaratkan bahwa umat manusia mempunyai 

kewajiban untuk melestarikan lingkungan hidup yang sehat dan tenteram 

dalam ekosistem ciptaan Allah SWT. Alam semesta diciptakan oleh Allah SWT 

sesuai dengan petunjuk-Nya, diperhitungkan secara tepat. Allah SWT tidak 

menciptakannya dengan cara bercanda atau berbohong, yaitu sia-sia dan 

tanpa ada niat untuk memberi manfaat kepada siapapun.24 

Allah SWT secara kodrati diagungkan oleh seluruh alam, termasuk 

segala isinya (udara, air, tanah, tumbuh-tumbuhan, dan sebagainya). Allah 

SWT terus-menerus memperingatkan kita untuk tidak melampaui batas, 

yang berarti tidak menaati hukum, dan kita perlu menjaga keseimbangan 

untuk menjaga keseimbangan ekologi global. Jangan merusak permukaan 

bumi setelah dikelompokkan dan ditetapkan pada ukuran tertentu untuk 

menjaga keseimbangan. Al-Qur'an mempunyai banyak contoh mengenai ayat 

                            
23 Sukarni, Fikih Lingkungan Hidup, (Jakarta: Pustaka Illmu,2011), h.212 

24 Abdul Majid bin Aziz, Al-Qur`an dan Sunnah Tentang IPTEK, (Jakarta: Gema 
Insani Press,1997), h.194 

Sukarni, Fikih Lingkugan Hidup, (Jakarta: Pustaka Illmu,2011), h.212 
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ini. Konsekuensinya adalah pandangan Islam terhadap lingkungan hidup.25  

Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam QS. Al-A’raf/7:56 

ْٝةٌ  ِ ق سِ د  الَّه  َ حْ َُّ ز  عاًۗ اِ  َ ط  َّٗ فاً  ْ٘ ُٓ خ  ْ٘ ادْعُ  ٗ ا   ٖ حِ ا فِٚ الَّْ زْضِ ت عْد  اِصْلا  ْٗ لَّ  ذفُْسِدُ  ٗ

  ِ ْٞ حْسِِْ َُ ِ  اىْ ٍِّ 

Terjemahnya: 
“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. 
Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya 
rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik”.26 
 

 Empat pilar yang mendukung perdebatan fiqh dan berkaitan dengan 

bagaimana kehidupan diatur di dunia ini:  

a. Rub'u al-ibadat, atau hubungan Khaliq dengan makhluk. 

b. ub'u al-Mualamat: hubungan interpersonal mengatur hubungan 

interpersonal. 

c. Rub'u al-Munakahat, interaksi interpersonal di dalam rumah. 

d. Rub'u al-Jinayat menjunjung tinggi ketertiban sosial, menjamin 

kesejahteraan dan keamanan masyarakat. 

 Keempat pilar tersebut akan menghasilkan lingkungan hidup yang 

bersih, sehat, sejahtera, aman, tenteram, dan menyenangkan baik di dunia 

maupun di akhirat. Suasana ini disebut sebagai “kebahagiaan dunia-akhirat”, 

atau sa’adat al-darayn.27 

 

                            

 25 Mujiono Abdillah, Fiqh Lingkungan, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan 
YKPN,2005), h.46 

26 Kementrian Agama RI, Al-Qu’an Dan Terjemahnya. 
   27 M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Quran,(Bandung: Mizan, 1996), h.297 
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2. Prinsip Dasar Fiqh Al-Bi’ah 

Fiqh Al-Bi'ah dilandasi oleh ilmu pengetahuan bahwa sumber daya 

alam dapat dilestarikan dan dilindungi oleh umat manusia sebagai sarana 

pengelolaan alam semesta. Yurisprudensi lingkungan hidup menyatakan 

bahwa manusia mempunyai sejumlah tanggung jawab sebagai khalifah bumi 

dalam menjaga dan melindungi lingkungan hidup. Ada beberpa hal yaitu: 

1.  Menjaga jiwa dan raga (hifdh al nafs) 

Menurut Fiqh, semua makhluk hidu, tumbuhan, hewan, dan manusia 

memiliki lingkungan yang mulia, oleh karena itu semua makhluk hidup, 

apapun kedudukannya, perlu dirawat dan dilindungi. 

2.  Menyesuaikan tujuan duniawi dengan tujuan akhirat 

Struktur keberadaan manusia dijelaskan oleh Fiqh yang juga mengatur 

bagaimana manusia berhubungan satu sama lain, dengan Allah SWT, dan 

dengan alam. Manusia berinteraksi dengan alam dengan cara yang 

menyeimbangkan aspirasi mereka untuk kehidupan ini dan kehidupan 

selanjutnya. Manusia hanya dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan 

berfungsi sebagai roda jika aspirasinya terhadap dunia dan akhirat selaras. 

menjalaninya, namun jangan pernah lupa bahwa tujuan akhirat adalah untuk 

memperoleh ridha Allah SWT. 

3.  Kebutuhan produksi harus seimbang 

Yurisprudensi lingkungan hidup menyatakan bahwa struktur 

kebutuhan produksi dan konsumsi manusia harus sesuai dengan 

kemampuan manusia untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Keterbatasan 
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manusia dalam berperilaku berlebihan atau mencapai sesuatu yang 

berlebihan menjadi landasannya. 

4.  Menjaga keseimbangan ekosistem adalah penting 

Manusia mempunyai tanggung jawab untuk melestarikan dan 

mempertahankan lingkungan dan sangat penting untuk menjaga 

keseimbangan ekosistem. Menjaga keseimbangan lingkungan akan 

memudahkan pemenuhan kebutuhan manusia. 

5.  Semua makhluk mulia. 

Selain menjaga keseimbangan ekosistem, manusia mempunyai 

tanggung jawab untuk menyelamatkan seluruh makhluk hidup di bumi 

karena dapat dimanfaatkan secara bertanggung jawab dan tidak boleh 

diburu hingga punah. 

6.  Mengolah dan mengawasi alam semula jadi adalah tugas khalifah 

manusia.28 

Kewajiban manusia sebagai khalifah bumi menjadi inti dari setiap 

penjelasan dasar-dasar hukum lingkungan hidup. karena manusia mampu 

mengolah dan memanipulasi alam semesta melalui akal. Bagi masyarakat, 

pandangan Islam terhadap pelestarian lingkungan hidup sangat lazim. 

Manusia bertugas memerintah seluruh alam semesta sebagai khalifah di 

muka bumi. Ketika mencoba melindungi lingkungan, manusia perlu 

memperhatikan beberapa faktor. 

                            
28 R W Utama et al., “Tinjauan Maqashid Syariah Dan Fiqh Al-Bi’ah Dalam Green 

Economy,” Jurnal Ekonomi Islam vol 10, no. 2 (2019): 242–259. 
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3. Objek Kajian Fiqh Al-Bi’ah 

Manusia adalah makhluk sosial dan bagian dari kosmos, Fiqh Al-Biah 

menyatakan bahwa ada ikatan yang tidak dapat dipisahkan antara manusia 

dan alam, menunjukkan bahwa manusia tidak dapat hidup tanpanya. Karena 

manusia dan ciptaan lainnya merupakan satu kesatuan, mereka saling terkait 

erat, di sisi lain, manusia digambarkan sebagai unsur alam semesta, bukan 

produk ciptaan alam. Ibadah lebih dari sekedar mengikuti ritual seperti 

puasa, shalat, menunaikan haji, dan lain sebagainya. Namun menjaga 

lingkungan (al biah) juga merupakan salah satu bentuk agama.29  

Hukum lingkungan sering kali menetapkan aturan yang mengatur 

pemanfaatan dan konservasi alam semesta dan keberadaan manusia.30 Segala 

persoalan lingkungan hidup yang hakikatnya diangkat dalam Fiqih Al-Biah 

harus tercakup dalam penelitian lingkungan hidup yaitu: 

a. Mengidentifikasi dan memahami hubungan antara komponen alam terkait, 

termasuk flora dan fauna, serta ciri-ciri fisik terkait termasuk gunung, 

sungai, laut, hutan, neraca air, daratan, dan ekosistem. Dalam hal ini, ilmu 

agama dilengkapi dengan ilmu teologi, yaitu ilmu yang mempelajari 

tentang bentuk-bentuk dan fenomena-fenomena alam sebagaimana 

diuraikan dalam hadis dan kitab suci Al-Qur'an. Ini bertindak sebagai 

dasar dan contoh.  

                            
29 Upaya Pelestarian and Lingkungan Dalam, “Faiz Zainuddin” 4, no. November 

(2023): 20–37. 
30 Utama et al., “Tinjauan Maqashid Syariah Dan Fiqh Al-Bi’ah Dalam Green 

Economy.” 
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b. Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam: Bagian ini membahas 

perspektif Islam tentang pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. 

Hal ini dilakukan agar umat manusia selalu mendapat manfaat dari 

penggunaan dan pengelolaan sumber daya alam. 

   Ada tiga kategori sumber daya alam: sumber daya hijau ditemukan di 

hutan dan tanaman, sumber daya biru ditemukan di lautan, dan sumber 

daya coklat ditemukan di lahan dan pertambangan. Hal inilah yang 

menjadi pokok bahasan utama dalam Fiqih Al-Bi'ah yang membahas 

tentang siapa yang bertugas memanfaatkan dan memelihara lingkungan 

alam agar dapat dilestarikan semaksimal mungkin. Hal ini juga 

menciptakan pedoman pelestarian alam dan pengelolaan sumber daya 

alam. 

c. Memperbaiki atau merevitalisasi lingkungan yang rusak: Fiqh Al-Bi'ah 

membantu pemulihan atau rehabilitasi dengan melakukan konservasi 

(ri'ayah) untuk menangani kerusakan lingkungan alam yang telah 

tercemar oleh faktor-faktor seperti bencana alam atau tindakan manusia, 

seperti tanah yang telah mati, dan masalah yang lebih penting seperti 

pencemaran air, tanah, dan udara, serta kepunahan tumbuh-tumbuhan dan 

hewan.31 

       Fiqh Al-Bi’ah dapat mengatasi isu-isu lingkungan hidup secara 

optimal dengan mempertimbangkan norma moral dan etika serta kategori 

                            
31 Miatul Istiani and Muhammad Roy Purwanto, “Fiqh Bi’ah Urgensi Teologi Al-

Quran,” At-Thullab Jurnal Mahasiswa Studi Islam vol 1, no. 1 (2019): 27–44. 
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norma hukum formal. Dengan demikian, dimensi moral dan etis harus 

menjadi landasan yang kuat bagi dimensi hukum formal dalam upaya untuk 

mengelola lingkungan hidup secara lebih ideal. 

4. Metode Fiqh Al-Bi’ah Dalam Menjaga dan Mengelola Lingkungan  

Islam adalah agama yang rumit yang juga menetapkan aturan tentang 

bagaimana masyarakat harus melestarikan lingkungan. Islam, agama 

ketuhanan terakhir di dunia, telah mengatur setiap aspek kehidupan 

manusia, termasuk sejauh mana muamalah, atau ikatan manusia dengan 

manusia lain dan lingkungan, dan luasnya ibadah, atau hubungan antara 

manusia dengan Allah. Agar Islam mampu memberikan respon terhadap 

permasalahan tauhid, jinayah, dan muamalah di dunia hingga akhir zaman.32  

Oleh karena itu, metode pengjagaan lingkungan hidup dan pemgelolaan yang 

efektif harus sesuai dan mencapai dua tujuan utama, yaitu: 

a.   Menentukan prinsip-prinsip umum dan hukum universal yang didasarkan 

pada dalil-dalil dan keadaan objektif masyarakat  

b.   Menjamin bahwa ada hubungan melengkapi antara prinsip-prinsip dan 

hukum yang berasal dari sumber dalil dan prinsip-prinsip yang berasal 

dari fakta sosial yang nyata.33 

Ayat-ayat al-Qur'an tidak membahas satu masalah secara menyeluruh 

dalam kumpulan ayat yang berurutan; bahkan satu masalah dapat dibahas 

dalam beberapa ayat dalam beberapa surah. Oleh karena itu, kemampuan 

                            
32 YUNITA YUNITA and Zahratul Idami, “Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut 

Perspektif Fiqih,” Jurnal Hukum Samudra Keadilan 15, no. 2 (2020): 210–22, 
https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i2.2452. 
33 Muhammad Ghufron, “Fikih Lingkungan,” Al-Ulum vol 10, no. 1 (2010): 159–176. 
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seseorang untuk memahami masalah tergantung pada kemampuan mereka 

untuk menghubungkan ayat.  

Mempelajari satu ayat untuk menilai tindakan manusia akan 

menghasilkan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang tujuan dalil. Ini 

menunjukkan bahwa pemahaman yang lebih kuat dan sistematis tentang 

ayat-ayat al-Qur'an melalui empat tahapan diperlukan untuk mendapatkan 

hukum untuk suatu masalah. Pertama, mencari ayat yang berkaitan dengan 

masalah yang sama. Kedua, memahami ayat sesuai dengan standar yang 

berlaku. Ketiga, mendapatkan pemahaman tentang illat, atau tujuan hukum, 

yang terkandung dalam nash-nash tersebut.  

Beberapa prinsip yang harus diperhatikan saat merumuskan hukum 

adalah sebagai berikut:  

1) Prinsip bahasa Arab (al-ughawi) karena dalil-dalil disampaikan dalam 

bahasa Arab, sehingga aturan dan kaidah yang digunakan dalam bahasa 

tersebut tidak dapat disamakan dengan konsep bahasa yang kita gunakan. 

 2) Prinsip syariat bersifat objektif (al-maqosidi) karena dalil-dalil yang 

dikemukakan mempunyai tujuan yang dinyatakan dan disimpulkan. 

Secara umum, tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan 

manusia dan kebahagiaan mereka dalam kehidupan ini dan juga 

kehidupan selanjutnya. Maqasidu syariah menurut Imam Al Syatibi adalah 
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tujuan syariah Islam untuk kebaikan manusia: menjaga keimanan, harta 

benda, jiwa, akal, dan generasi mendatang.34 

3) Prinsip situasi dan kondisi masyarakat (al-zorfiI) dapat dipahami dengan 

mempertimbangkan konteks sosial yang mendasari ayat tersebut; namun, 

prinsip ini juga dapat diterapkan dengan mempertimbangkan situasi dan 

kondisi masyarakat saat ini, yang juga dikenal sebagai prinsip kearifan 

lokal. Dengan demikian, kaidah umum bahwa "hukum berlaku sejauh 

sebab-sebabnya ada dan tidak berlaku sejauh sebab-sebabnya tidak ada" 

menunjukkan bahwa hukum ini fleksibel dan dapat berubah sesuai 

dengan keadaan masyarakat sebagai objek hukum. 

4) Al-Qur'an dan hadis merupakan satuan yang saling melengkapi sesuai 

dengan konsep saling melengkapi atau al-takamul. Disarankan agar Al-

Qur'an berfungsi sebagai landasan hukum global dan sarat dengan hadis, 

yang menawarkan penafsiran teks. Karena hadits adalah amalan asli yang 

diikuti Nabi, maka hadis juga dapat dilihat sebagai representasi 

kebijaksanaan umum pada masa itu, dan selama tidak bertentangan 

dengan tujuan syariat, maka hadis dapat digunakan sebagai pedoman. 

5) Prinsip rasional (al-aqli) dasar ini lebih berkonsentrasi pada disiplin ilmu 

yang membantu proses penetapan hukum. Ijtihad seharusnya menjadi 

formulasi metodologi yang dibentuk melalui penelitian kritis terhadap 

fenomena perubahan zaman. Oleh karena itu, hukum Islam yang berasal 

dari ijtihad ini memiliki kemampuan untuk membangun masyarakat yang 

                            
34 Muhammad Ghufron, “Fikih Lingkungan,” Al-Ulum vol 10, no. 1 (2010): 159–176. 
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modern, adil, makmur, aman, dan pluralisme di era globalisasi saat ini. Jadi, 

ijtihad lingkungan hidup bertujuan untuk mendapatkan landasan, 

pedoman, petunjuk, dan arah ke depan untuk pengelolaan lingkungan yang 

dinamis, terarah, dan ramah.35 

Prinsip dalam berijtihad di atas harus digunakan untuk menetapkan 

hukum untuk mencapai tiga dimensi keuntungan: material (al-masalih al-

maddiyah), spiritual (al-masaih al-ruhlyah), dan intelektual (al-masalih al-

aqliyah). Pendekatan ijtihad yang dinamis dan kreatif harus berpusat pada 

penalaran sebab dan akibat atau kausalitas tujuan syariat untuk membuat 

hukum yang dihasilkan lebih akomodatif, ramah, dan humanis untuk 

mencapai tiga dimensi pemanfaatan tersebut. 

 

                            
35 Muhammad Ghufron, “Fikih Lingkungan,” Al-Ulum vol 10, no. 1 (2010): 159–176. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai tindakan masyarakat di Desa 

Compong, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, penelitian 

ini menggunakan metodologi lapangan untuk mengumpulkan data melalui 

wawancara langsung kepada masyarakat. Data yang kumpulkan dalam 

penelitian ini berkaitan dengan tindakan penebangan pohon secara Illegal 

dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan Fiqh Al-Bi’ah. Dengan 

demikian, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara deksriptif 

praktik tindakan Illegal Logging yang di lakukan oleh Masyarakat. 

2. Lokasi Penelitian 

Desa Compong yang terletak di Kecamatan Pitu Riase Kabupaten 

Sidenreng Rappang dipilih sebagai lokasi penelitian. Pemilihan lokasi ini 

didasarkan pada adanya fenomena pola perilaku masyarakat yang relevan 

dengan fokus penelitian, serta ketersediaan subjek penelitian yang sesuai 

untuk memperoleh penahaman yang lebih baik tentang tindakan Illegal 

Logging dengan Presfektif Fikih Al-Biah dan aspek-aspek etika dalam 

interaksi manusia dengan lingkungannya 

B. Pendekatan Penelitian 

 Teknik fenomenologis akan digunakan dalam penelitian ini. 

Pendekatan  
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Ini menekankan pengalaman hidup manusia dan upaya untuk memahami 

peristiwa dan hubungannya dengan individu dan konteks teretu. Penelitian 

menggunakan pendekatan fenomenologi untuk memahami fenomena 

tindakan terhadap Illegal Logging yang di lakukan oleh masyarakat. Tujuan 

dari pendekatan fenomenologi ini adalah untuk memahami pengalaman dan 

prespektif orang-orang yang terlibat dalam tindakan Illegal Logging di Desa 

Compong, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang. 

Lebih lanjut, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang 

berlandaskan hukum Islam, bersumber dari sumber-sumber antara lain Al-

Quran, Hadits, pedoman fiqih, dan pendapat ulama. Untuk mengetahui 

bagaimana pandangan Islam terhadap Illlegal logging di Desa Compong, 

Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan Penelitian ini 

menggunakan metodologi hukum normatif untuk mengkaji bagaimana 

tindakan tersebut selaras dengan ajaran agama Islam. 

C.  Sumber Data 

Lexi J. Moleong mengklarifikasi bahwa Kata-kata dan tindakan 

merupakan sumber data utama dalam penelitian ini, sedangkan data lain juga 

digunakan. Sumber data primer dan sekunder merupakan dua kategori 

sumber yang digunakan dalam penelitian ini.47 

 

 

                            
47 Djam’an satori Aan Kamariah Dan, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 

2008). 
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1. Sumber Data Primer 

  Sumber data primer adalah sumber yang diperoleh dengan cara terjun 

ke lapangan dan mengumpulkan data dari objek penelitian. Dalam hal ini, 

peneliti mendapatkan informasi yang dibutuhkan dengan berbicara langsung 

kepada informan. Tujuannya adalah agar penyelidik memperlakukan materi 

tersebut dengan hati-hati dan menghindari masalah. Pihak-pihak yang 

melakukan pembalakan liar di Desa Compong, dijadikan sebagai sumber data 

utama penelitian ini. 

2. Sumber Data Sekunder 

  Sebagai informasi dan referensi, penelitian ini memerlukan literatur 

dari buku, jurnal, dan penelitian lain yang telah mengkaji permasalahan yang 

ada. Selain data primer, data sekunder digunakan dalam penelitian ini. 

Publikasi memberikan data pendukung primer atau sekunder bagi objek 

penelitian. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Pendekatan teknologi pengumpulan data berfungsi sebagai fase 

terencana dalam proses penelitian dengan tujuan mengumpulkan data. 

Teknik pengumpulan data berikut digunakan dalam penelitian ini: 

 Pengumpulan data dan observasi merupakan contoh teknik pengumpulan 

data langsung. Dalam penelitian ini pendekatan observasional digunakan 

untuk mengumpulkan informasi mengenai rumusan masalah.48 Sepanjang 

                            
48 Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

1995). 
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proses penelitian, objek penelitian diamati secara langsung. Khususnya di 

Desa Compong, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang yang 

melakukan pembalakan liar. Tujuan pengamatan ini adalah untuk 

mengumpulkan data yang diperlukan sebagai sumber informasi yang 

lengkap, sehingga dapat diketahui bagaimana Persfektif Fiqh Al-Biah 

terhadap tindakan  Illegal Logging di Desa tersebut. 

1. Wawancara 

 Data untuk penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara. Pengumpulan 

data untuk penelitian melalui percakapan langsung dengan informan 

digunakan pendekatan wawancara. Peneliti dapat langsung mengumpulkan 

data verbal dari informan melalui wawancara. 

2. Dokumentasi 

 Praktek menulis atau mencatat kejadian di masa lalu disebut dokumentasi. 

Selain observasi wawancara, teknik dokumentasi digunakan dalam penelitian 

untuk mengumpulkan fakta dan informasi yang sudah ada sebelumnya. 

Peneliti menggunakan teknik dokumentasi dalam penelitian ini, termasuk 

pemanfaatan gambar dan data terkait. Teknik dokumentasi ini sangat penting 

untuk mengumpulkan data dan bukti untuk mendukung penelitian. 

E.  Instrumen Penelitian 

Peneliti memanfaatkan perangkat penelitian dalam upaya 

mengumpulkan data yang benar. Ketersediaan instrumen penelitian sangat 

penting sebagai alat dan sumber pedoman pengumpulan informasi yang 
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dapat diverifikasi kebenarannya. Peneliti dengan bantuan panduan 

wawancara menjadi instrumen penelitian dalam hal ini. 

F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengelolaan Data 

a. Reduksi Data 

Reduksi data adalah proses memilih, mempersempit, memadatkan, 

dan memodifikasi data.49 Data tersebut dipersempit oleh para peneliti 

melalui ringkasan dan seleksi informasi yang berkaitan dengan tindakan 

melawan pembalakan liar. Fikih Al-Bi'ah tentang adat menebang pohon. 

setelah reduksi data. Akibatnya, Gambaran yang jelas ditunjukkan dengan 

data yang dirangkum, sehingga memudahkan peneliti dalam pengumpulan 

data. 

b. Penyajian Data 

Pengumpulan data secara metodis untuk tujuan mendeskripsikan 

temuan dan merekomendasikan tindakan dikenal sebagai penyajian data. 

Grafik, ringkasan naratif, korelasi kategori, dan alat bantu visual komparatif 

lainnya semuanya dapat digunakan untuk menyampaikan data dalam 

penelitian kualitatif. Hasilnya, data yang digunakan untuk penelitian ini 

diberikan dalam bentuk teks naratif. 

Setelah reduksi data, tahap analisis data yang kedua adalah 

penyerahan data. Untuk membantu peneliti lebih memahami keadaan 

                            
49 A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan, IV 

(Jakarta: Kencana, 2014). 
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seputar permasalahan yang diteliti, proses penyampaian data memerlukan 

penyusunan dan penyajian data yang telah dikumpulkan. Langkah 

selanjutnya setelah ini adalah membuat kesimpulan. 

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data 

pemeriksaan data kualitatif, diambil kesimpulan, dan kemudian 

dilakukan verifikasi. Hasil yang dicapai masih bersifat awal dan dapat direvisi 

jika terdapat bukti yang lebih kuat. Penemuan-penemuan berikut ini 

menunjukkan pengetahuan segar yang belum diketahui dan berpotensi 

menawarkan solusi terhadap rumusan masalah. Peneliti menggunakan 

informan yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai permasalahan 

yang dihadapi untuk memverifikasi kebenaran data yang dapat diukur. 

Prosedur ini dikenal sebagai verifikasi data. Hal ini bertujuan untuk 

menghindari subjektivitas yang dapat membuat tesis menjadi kurang 

kredibel. 

2. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif sebagai 

pendekatannya. Pernyataan orang-orang secara tertulis atau lisan serta 

tindakan yang mereka saksikan digunakan untuk menghasilkan data 

deskriptif dalam penelitian kualitatif. Setelah data berhasil dikumpulkan, 

penulis akan menggunakan proses penalaran induktif, yang memulai analisis 

dengan kata-kata kasus yang dikumpulkan dari sumber yang pernah penulis 

ajak bicara dan melanjutkan ke kesimpulan. 
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BAB IV 

ILLEGAL LOGGING DI DESA COMPONG KECAMATAN PITU RIASE 

KABUPAREN SIDENRENG RAPPANG 

A.   Gambaran umum Desa Compong Kecamatan Pitu Riase Kabupaten 

Sidenreng Rappang 

1. Sejarah Singkat Terbentuknya Desa Compong 

Nama Desa Compong berasal dari kata coppo dalam bahasa Indonesia 

yang berarti “pemukiman di atas bukit” atau “perumahan di atas gunung”. 

Karena kata coppo berarti "yang paling atas", artinya perumahan di atas 

bukit. Desa Compong pertama kali didirikan sebagai perpanjangan dari Desa 

Batu yang sudah ada sebelum ada desa di sana. Secara khusus, Compong 

merupakan salah satu dari beberapa bukit di kawasan Compong; 

masyarakatnya masih disebut dengan Compong hingga saat ini. 

2.  Sejarah Pemerintahan Desa Compong 

Karena lamanya masa jabatan pemimpin desa dan masa lalu 

Pemerintahan Desa Compong, hanya beberapa nama saja yang muncul, yaitu: 

Tabel 1. Sejarah Pemerintah Desa Compong 
 

TAHUN 
KEJADIAN 

 

KEJADIAN BAIK KEJADIAN BURUK 

1982 Peresmian dan persiapan 
Desa Compong 

 

1985 Peresmian Desa Compong 
menjadi Desa Definitif 
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1992 Pemekaran desa Compong 
menjadi dua desa yaitu Desa 
Compong desa induk dan 
desa mekaranya adalah Desa 
Lombk 

Sering terjadi banjir tiap 
tahun. Jalan poros 
kecamatan masih kondisi 
buruk. 
 

2007 Pembangunan SLTPN 3 Pitu 
Riase, jembatan dan 
pengaspalan jalan desa 

 

2009 Pembangunan pasar  
tradisional Desa Compong 

 

2009-2021 Desa Compong Dipimpin 
Oleh Aspa Basir 

 

2021-
Sekarang 

Desa Compong Dipimpin 
Oleh Egy Sunardi Nurdin, 
S.Pd., M.Si 

 

2023 Desa Compong Menjadi Tuan 
Rumah Peringatan HUT RI 
Ke-78 Se- Kecamatan Pitu 
Riase 

 

 

3. Kondisi Geografis  

            Di wilayah timur Kabupaten Sidenreng Rappang, Desa Compong 

berada pada ketinggian 400 meter di atas permukaan laut (dpl) dan luas 

wilayahnya 91,68 km². Suhu rata-rata harian adalah antara 31°C dan 32°C. 

Terdapat lima bulan hujan setiap tahunnya, dengan curah hujan rata-rata 220 

mm. Desa Compong memiliki dataran datar dengan tanah hitam yang 

biasanya subur dan berlumpur dan berpasir. 

Lima dusun yang membentuk Desa Compong adalah Dusun I 

Compong yang dipimpin oleh Dusun Iskandar, S.Pd.; Dusun II Salo Ale yang 

dipimpin oleh Dusun Anwar Han, SE; Proyek Dusun III yang dipimpin oleh 

Dusun Supriadi; Dusun IV Padang Lampe yang dipimpin oleh Dusun Arsyad, 
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S.Pd.; dan Dusun V Batu Bolong yang dipimpin Kepala Dusun Muhammad 

Resky.  

Desa Compong terdapat di Kecamatan Pitu Riase Kabupaten 

Sidenreng Rappang, dengan di batas-batas wilayah antara lain: 

 Sebelah Utara   : Desa Leppangeng 

 Sebelah Selatan  : Kab.Wajo 

Sebelah Timur  : Desa Lombo 

 Sebelah Barat   : Kelurahan Batu 

Titik koordinat kantor desa terletak di:  

Garis Lintang  : S-030.44’50.6” 

Garis Bujur  : E.1200.07’54.9” 

Ketinggian Dari Permukaan Air Laut  : <400 mdpl 

Adapun luas area wilayah desa terdiri dari :  

1. Luar Wilayah  : 91,68 Km2 

2. Luas tegalan  : 24 Ha 

3. Luas persawahan   : 54 Ha 

4. Luas perkebunan   : 1.622 Ha 

5. Luas pekuburan   : 1000 Are 

6. Luas kolam tambak   : 2,00 Ha 

7. Luas padang rumput  : 769,92 Ha 

8. Luas hutan   : 6.548,00 Ha 

9. Lainnnya  : 158,28 Ha 
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Orbitasi Waktu Tempuh dan Jarak: 

1. Jarak Ke Ibukota Kecamatan    : 13,5 Km 

2. Jarak Ke Ibukota Kabupaten    : 59,4 Km 

3. Jarak Ke Ibukota Provinsi           : 232 Km 

4. Waktu Tempuh Ke Ibukota Kecamatan  : 25 Menit 

5. Waktu Tempuh Ke Ibukota Kabupaten  : 1 jam 35 menit 

6. Waktu tempuh ke ibukota Provinsi  : 5 jam 25 menit 

Prasarana umum yang ada di Desa Compong antara lain: 

    Tabel 2. Prasarana Umum di Desa Compong 

NO JENIS PRASARANA VOLUME LOKASI 

1.  Gedung TK 2 Unit Dusun I dan III 
2.  Gedung SD 2 Unit Dusun I dan V 
3.  Gedung SMP 1 Unit Dusun I 
4.  Pustu 1 Unit Dusun II 
5.  Poskesdes 1 Unit Dusun II 
6.  Posyandu 1 Unit Dusun II 
7.  Kantor Desa 1 unit Dusun II 
8.  Mesjid 7 Unit Dusun I,II,III,IV, dan V 

9.  Pasar Desa 1 Unit Dusun II 
Sumber data: Profil Desa Tahun 2023 

4. Gambaran umum demografis 

Berikut tabel yang menunjukkan jumlah penduduk Desa Compong 

Tahun 2023. 

 Tabel 3. Jumlah Penduduk Desa Compong 

No Jenis Kelamin Jumlah (jiwa) Persen (%) 

1 Laki-laki 1.200 50,31% 
2 Perempuan 1.185 49,69% 

 Jumlah  2.385 100 % 
         Sumber Data: Laporan Bulanan Penduduk Tahun 2023 
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Jumlah laki-laki di Desa Compong lebih tinggi 50,31% dibandingkan 

jumlah perempuan yang hanya 49,69% menurut data kependudukan. Hal ini 

menunjukkan bahwa jumlah laki-laki yang tinggal di desa tersebut lebih 

banyak dibandingkan jumlah perempuan di Desa Compong. 

5. Pertumbuhan Jumlah Penduduk 

Tabel terlampir menunjukkan pertumbuhan penduduk Desa Compong 

dari tahun ke tahun: 

Tabel 4. Pertumbuhan Jumlah Penduduk 

No JENIS KELMIN 

JUMLAH PENDUDUK 

2020 2021 2022 2023 
1 Laki- laki 1.126 1.185 1.195 1.200 

2 Perempuan 1086 1.117 1.180 1.185 

JUMLAH JIWA 2.212 2.299 2.375 2.385 

     Sumber data: Buku Data Rekapitulasi Penduduk Akhir Bulan Desa  

     Compong Tahun 2023 

Statistik di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk desa 

diperkirakan akan bertambah antara tahun 2022 dan 2023. Pasalnya, pada 

tahun 2023 akan lahir 68 anak, dibandingkan hanya 22 kematian dan 18 

pendatang. 
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6. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian 

 Persentase berbagai macam mata pencaharian yang diperoleh 

penduduk Desa Compong antara lain dibandingkan sebagai berikut: 

Tabel 5. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencairan 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber data: Laporan Pertanggung Jawaban Desa Tahun 2023 

No Bidang Usaha Jumlah % 

1.  Petani 
641 
Orang 

26,77% 

2.  Ibu Rumah Tangga 
521 
Orang 

21,94% 

3.  Pelajar / Mahasiswa 
669 
Orang 

28,17% 

4.  Buruh Usaha Jasa 4 Orang 0,17% 

5.  Pensiunan 4 Orang 0,13% 

6.  Guru / Dosen 1 Orang 0,04% 

7.  Industri / Wiraswasta 
121 
Orang 

5,10% 

8.  TNI 2 Orang 0,08% 

9.  
Bidan / Tenaga Medis 
Lain  

22 Orang 0,92% 

10.  Pegawai Negeri Sipil 27 Orang 1,17% 

11.  
Belum Kerja / Tidak 
Kerja 

250 
Orang 

10,52% 

12.  Tukang Batu/kayu 41 Orang 1,72% 

13.  Lainnya 83 Orang 3,24% 

 Jumlah  
2.385 
Orang 

100% 
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Berdasarkan data diatas jumlah mata pencaharian terbesar 

masyarakat Desa Compong adalah Pelajar/Mahasiswa atau sebesar 28.17 % 

diikuti jumlah Petani sebesar 26.77 %. ini artinya bahwa sebagian besar 

masyarakat desa adalah Pelajar/Mahasiswa. 

7. Jumlah penduduk Menurut Pendidikan 

Tabel di bawah ini menampilkan jumlah penduduk Desa Compong 

berdasarkan tingkat pendidikan: 

Tabel 6. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan 

NO JENIS PENDIDIKAN JUMLAH % 

1 Belum masuk TK / Klp bermain 159 6,67% 

2  Sedang TK / Klp Bermain  66 2,77% 

3 Tidak Pernah Sekolah 80 3,35% 

4 Sedang SD / Sederajat 334 14,00% 

5 Tamat SD / Sederajat 752 31,53% 

6 Tidak Tamat SD / Sederajat 125 5,24% 

7 Sedang SLTP Sederajat 138 5,79% 

8 Tamat SLTP / Sederajat 170 7,13% 

9 Sedang SLTA / Sederajat 119 4,99% 

10 Tamat SLTA / Sederajat 160 6,71% 

11 Sedang D-1 / Sederajat 6 0,25% 

12 Tamat D-1 / Sederajat 5 0,21% 

13 Tamat D-2 / Sederajat 1 0,04% 

14 Sedang S-1 / Sederajat 120 5,03% 

15 Tamat S-1 / Sederajat 130 5,45% 

16 Sedang S-2 / Sederajat 3 0,13% 
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      Sumber data : Laporan Pertanggung Jawaban Desa Tahun 2023 

Berdasarkan data tersebut, di Desa Compong terdapat 752 jiwa atau 

31,53% yang telah tamat SD, jenjang pendidikan tertinggi, dan 0,04% tamat 

diploma 2 sederajat. 

8. Jumlah Penduduk Menurut Agama 

Tabel di bawah ini menunjukkan pengelompokan penduduk Desa 

Compong berdasarkan agama. 

Tabel 7. Jumlah Penduduk Menurut Agama 

    Sumber : Profile Desa Tahun 2023 

Berdasarkan data diatas jumlah penduduk Agama Islam adalah agama 

yang menjadi dominasi penduduk Desa Compong yakni 100%. 

9. Kondisi ekonomi 

Terlihat bahwa mayoritas masyarakat yang tinggal di Desa Compong 

adalah petani berdasarkan lahan yang mereka gunakan, yang sebagian besar 

merupakan lahan pertanian. Tanaman yang ditanam diantaranya adalah 

tanaman pangan (jagung dan padi). 

17 Tamat S-2 / Sederajat 10 0,42% 

18 Tamat D-3 / Sederajat 7 0,29% 

 Jumlah 2.385 Org 100% 

NO AGAMA JUMLAH Persen (%) 

1 Islam 2.385 orang 100% 

 Jumlah 2.385 orang 100% 
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Selain memproduksi barang-barang pertanian, beberapa warga 

setempat juga terlibat dalam peternakan ayam petelur dan bebek. Selain 

pekerjaan tersebut di atas, penduduk Desa Compong juga berprofesi sebagai 

tenaga medis, guru, dan pegawai swasta. 

B.  Faktor  Illegal Logging di Desa Compong Kecamatan Pitu Riase 

Kabupaten Sidenreng Rappang 

Sebab-sebab dari setiap perbuatan atau kejahatan yang terjadi. 

Akibatnya, orang bertindak dengan cara yang bertentangan dengan hukum 

atau norma karena berbagai alasan, karena setiap hari membawa tantangan 

baru dan keadaan yang berbeda, mereka tidak takut apa pun. Warga Desa 

Compong melakukan pembalakan liar karena beberapa alasan, seperti: 

1. Faktor Ekonomi 
 

Masyarakat telah lama bersikukuh bahwa ketergantungan mereka 

pada penebangan kayu disebabkan oleh kemiskinan mereka. Kemiskinan 

meningkat akibat krisis ekonomi. Di sisi lain, masyarakat tertarik bekerja di 

bidang kehutanan karena potensi sosial ekonomi dari eksploitasi hutan. 

Pemanfaatan kayu merupakan salah satu strategi untuk menjaga 

perekonomian agar tidak terpuruk. 

Menurut bapak Sinar Basir selaku toko masyarakat mengatakan 

bahwa:  

Masyarakat di Desa Compong bercocok tanam dan bertani dan 
berkebun, tetapi karena hasil dari pertanian yang tidak memadai dan 
tidak stabil, jadi mereka melakukan perbuatan Illegal Logging. Sebagian 
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besar hasil panen masyarakat Desa Compong harus membayar hutang 
yang dibuat setelah panen.50 
 

Penyebab perekonomian di Desa Compong ada dua: pertama, kondisi 

ekonomi masyarakat yang saat ini sedang sulit; kedua, pendapatan yang 

dihasilkan dari pembalakan liar sangat menjanjikan. Salah satu responden 

menyatakan bahwa individu yang bergantung pada produk pertanian dan 

memiliki pendapatan di bawah rata-rata nasional adalah mereka yang 

melakukan pembalakan liar.  

Masyarakat terkadang harus berutang untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hari mereka, jadi pelaku Illegal logging menggunakan cara pintas 

untuk memenuhi kebutuhan mereka sehingga keuntungan dari Illegal 

logging dapat membantu meningkatkan ekonomi mereka. Ekonomi sering 

menjadi pendorong beberapa pelanggaran ilegal.51 

Menurut Bapak Jufriadi selaku Polisi kehutanan di Desa Compong 

mengatakan bahwa:  

Ada risiko yang terkait dengan apa pun yang dilakukan orang 
sehubungan dengan pembalakan liar. Jika penegak hukum menangkap 
pelaku dalam kasus ini, mereka akan dimintai pertanggungjawaban 
berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Lima ratus 
juta rupiah (500.000.000,00) adalah denda tertinggi, dan kemungkinan 
hukuman penjara lima tahun. Selain itu, ada hukuman minimal satu 
tahun dan maksimal lima tahun untuk hukuman penjara. Karena 

                            
50 Hasil wawancara dengan Bapak Sinar Basir (46 Tahun), di Desa Compong 

Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang, 03 Mei 2024. 
51 Intan Kurnia Safitri and Tundjung Herning Sitabuana, “Implementasi Penebangan 

Liar Ditinjau Dari Undang- Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan,” Serina IV 
Untar 2022 Pemberdayaan Dan Perlindungan Konsumen Di Era Digital, no. 18 (2022): 569–
76. 
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mereka yang melakukan penebangan liar menghadapi konsekuensi 
yang berat, kayu yang dihasilkan sangatlah berharga.52 
 

2. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap upaya penegakan hukum 

Menurut Bapak Hasbullah mengatakan alasan pemerintah kurang 

perhatian terhadap perbuatan Illegal Logging. termasuk dinas kehutanan 

dan kepolisian: 

Karena perhatian terhadap pembalakan liar karena wilayah tersebut 
terisolasi dan jauh dari wilayah metropolitan. Warga Desa Compong 
mempunyai peluang untuk melakukan pembalakan liar secara rutin 
karena kurang perhatian.53 
 

Tegakan pohon yang tumbang merupakan benda fisik yang besar. 

Selain itu ketika diangkut dengan kendaraan. Akibatnya, pembalakan liar 

merupakan tindak pidana yang dipublikasikan secara luas. Kenyataan ini, 

meskipun tidak menyenangkan, menunjukkan masih lemahnya penegakan 

hukum terkait pengelolaan hutan. Pihak-pihak yang terlibat biasanya 

menerima risiko pelanggaran hukum dengan melakukan aktivitas 

penebangan liar karena risiko hukum yang ada sangat kecil. Bahkan 

diusulkan agar hukumannya bisa diubah.54 

Penulis mengambil kesimpulan bahwa kelalaian pemerintah menjadi 

penyebab terjadinya pembalakan liar di Desa Compong berdasarkan 

pembahasan di atas. Karena pemerintah tidak peduli dengan isu pembalakan 

                            
52 Hasil wawancara dengan Bapak Jufriadi (43 Tahun), Polisi Kehutanan di Desa 

Compong Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang, 05 Mei 2024. 
53 Hasil wawancara dengan Hasbullah (43 Tahun), di Desa Compong Kecamatan Pitu 

Riase Kabupaten Sidenreng Rappang, 04 Mei 2024. 
54 Rahmi Hidayati Dkk, Pemberantasan Illegal Logging dan Penyelundupan Kayu: 

Menuju Kelstarian Hutan dan Peningkatan Kinerja Sektor Kehutanan., h. 135-136. 
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liar, masyarakat semakin bebas melakukan aktivitas ilegal tersebut tanpa 

perlu khawatir dengan polisi atau polisi kehutanan. 

C. Upaya-Upaya Penanganan Terhadap Illegal Logging 

Pemerintah dalam menanggulangi pemberantasan pembalakan liar di 

Indonesia, telah mengambil tindakan dan mengeluarkan izin penebangan 

pohon secara selektif di kawasan hutan. Pencurian kayu, atau pembalakan 

liar, merupakan salah satu permasalahan terbesar yang mempengaruhi 

industri kehutanan Indonesia. Permasalahan ini mempunyai dampak negatif 

yang parah terhadap lingkungan usaha sektor kehutanan nasional. 

Kenyataannya, jika tidak diberikan respon yang cepat dan memadai, kondisi 

tersebut akan membahayakan keberlanjutan jasa ekologi dan sosial ekonomi 

hutan. Tindakan tegas harus segera dilakukan untuk mengatasi, 

menghentikan, dan mengakhiri penebangan liar. 

Menurut Bapak Jufriadi selaku Polisi Kehutanan mengatakan bahwa:  

Pemerintah menggunakan dua metode untuk memerangi pernuatan Illegal 

Loging, yaitu: 

Pendekatan pertama yaitu tindakan kesejahteraan, yang diakui oleh 
pemerintah dengan memotivasi komunitas hutan sekitar untuk 
menentang Illegal Logging. Kedua pendekatan keamanan, yaitu 
pendekatan kuratif, harus diterapkan, untung menjamin keamanan 
bisnis dan penegakan hukum.55 
 

                            
55  Hasil wawancara dengan Bapak Jufriadi (43 Tahun), Polisi Kehutanan di Desa 

Compong Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang, 05 Mei 2024. 
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Bapak Jufriadi kemudia menambahkan upaya pemerintah dalam 

menangani Illegall Logging bahwa:  

Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang menggunakan strategi ini 
untuk menghentikan pemotongan kayu atau Ileegal Logging. Salah satu 
cara mereka melakukannya adalah dengan bekerja sama dengan 
masyarakat Desa Compong melalui Dinas Kehutanan. Melalui 
pendekatan ini, dinas Kehutanan memberi tahu kepada masyarakat 
tentang bagaimana bahaya pemotongan kayu yang berlebihan serta 
memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang cara 
melakukannya.56 
 
Etika yang menjunjung tinggi keadilan lingkungan dan mengakui saling 

ketergantungan manusia dan lingkungan diperlukan untuk mencegah 

ekosida. Sayangnya, terdapat kurangnya konsensus mengenai hak 

lingkungan hidup, yang merupakan komponen penting dari etika lingkungan 

hidup yang memerlukan pengakuan politik dan hukum untuk mencapai 

keadilan lingkungan hidup.57 

Selain memberikan pelatihan kepada dinas kehutanan, pemerintah 

berusaha untuk menghentikan Illegal logging di Desa Compong dengan 

memberikan bibit tanaman dan pepohonan kepada masyarakat untuk 

ditanam, sehingga mereka dapat melakukan kegiatan yang bermanfaat dan 

menghasilkan uang, sehingga masyarakat tidak lagi tergiur melakukan 

tindakan Illegal logging. 

 

                            
56 Hasil wawancara dengan Bapak Jufriadi (43 Tahun), Polisi Kehutanan di Desa 

Compong Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang, 05 Mei 2024. 
57 Laurensius Arliman S, “Eksistensi Hukum Lingkungan Dalam Membangun 

Lingkungan Sehat Di Indonesia,” Jurnal Ilmu Hukum 5, no. 1 (2018): 761–70, 
https://doi.org/10.5281/zenodo.1683714. 
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D.  Analisis Fiqh Al Bi’ah Terhadap Illegal Logging di Desa Compong 

Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang 

Kajian Fiqh menggunakan lima hukum Syariah yang terkenal untuk 

mengatur interaksi manusia dengan Tuhan, dengan sesamanya, dengan 

keluarganya, dengan dunia luar, dan dengan segala sesuatu yang berkaitan 

dengan kehidupan di Bumi. Para ahli Fiqh menegaskan bahwa semua karya 

yang tercakup dalam bukallaf tunduk pada hukum Islam dan tidak ada karya 

yang berada di luar cakupan perdebatannya. Tidak mengherankan jika 

hukum Fiqh mencakup setiap topik yang ada, termasuk komponen ibadah 

dan muamalah serta hubungan antara manusia dan Tuhan, baik di dunia 

maupun di akhirat.58 

Islam adalah agama rahmatan lil'alamin, bertugas menjaga dan 

memelihara lingkungan hidup karena ajarannya dapat menjadi pengingat 

dan pedoman bagaimana manusia dan alam berinteraksi. Sebaimana Firman 

Allah dalam Q.S. Al-Anbiya/21:107 

  ِ ْٞ َِ يْعٰي  حً ىِّ  َ حْ ل  اِلََّّ ز  ْٰ يْ آ ا زْس   ٍ  ٗ 
 Terjemahnya: 

“Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai 

rahmat bagi seluruh alam.”59 

                            
58 Yusuf Al-Qaradhawi, Islam Agama Ramah Lingkungan, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 

2002, h.51. 
59 Kementrian Agama RI, Al-Qu’an Dan Terjemahnya. 
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Fiqh Al Bi`ah merupakan hukum Islam didasarkan pada beberapa teori 

tentang bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungannya untuk 

memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian bagi seluruh 

manusia di muka bumi.60 

Menurut Bapak Syarif selaku tokoh masyarakat mengatakan bahwa 

pentingnya melestarikan lingkungan:  

Keterkaitan masyarakat dengan lingkungan serta kemampuannya 
sebagai landasan bagi terciptanya peraturan perundang-undangan di 
luar ranah hukum patut diperhatikan. Para ahli fiqih tidak dapat 
membantah bahwa pendekatan fiqh yang terkenal telah menghasilkan 
banyak wawasan yang membahas pentingnya pelestarian lingkungan 
dan cara Islam mengatur dan melestarikannya.61 
 

Menurut hukum Islam, pembalakan liar termasuk dalam kategori 

hukum yang sama dengan hirabah (perampokan) dan pencurian berat 

(sariqah kubra). Sebab, pelakunya merupakan kelompok yang berkolusi 

mengambil kayu dalam jumlah besar untuk diselundupkan atau dijual secara 

ilegal. Mereka melakukan aksi tersebut tanpa persetujuan pemerintah.62 

Amar ma'ruf nahi mungkar menurut definisi MUI mencakup seluruh 

aspek kehidupan, termasuk yang berdampak pada masyarakat, 

kesejahteraan pribadi, dan kemajuan umat manusia. MUI juga berpendapat 

bahwa lingkungan dan masyarakat yang aman dan tenteram sangat penting 

                            
60 Mariatul Istiani dan Muhammad Roy Purwanto, “Fiqh Bi’ah Dalam Perpektif Al-

Quran”. Jurnal Mahasiswa FIAI-UII, At-Thullab, Vol.1, No. 1 (2019), h. 26. 
61 Hasil wawancara dengan Bapak Syarif (43 Tahun), di Desa Compong Kecamatan 

Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang, 03 Mei 2024. 
62 Skripsi Fazlina, Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Hukum Pidana Islam 

dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. H. 48-49. 
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bagi kemajuan berkelanjutan di segala bidang, termasuk pemberantasan 

pembalakan liar. 

Dalam pandangan akhlak Islam, seseorang tidak dibenarkan 

mengambil buah sebelum matang, atau memetik bunga sebelum mekar, 

karena hal ini berarti tidak memberi kesempatan kepada makhluk untuk 

mencapai tujuan penciptaannya. Ini berarti manusia dituntut untuk mampu 

menghormati proses-proses yang sedang berjalan, dan terhadap semua 

proses yang sedang terjadi. Yang demikian mengantarkan manusia 

bertanggung jawab, sehingga ia tidak melakukan perusakan, bahkan dengan 

kata lain, "Setiap perusakan terhadap lingkungan harus dinilai sebagai 

perusakan pada diri manusia sendiri." 

Majelis Ulama mengeluarkan fatwa tentang lingkungan hidup dengan 

pend ekatan analisis maslahah, alasannya adalah tidak ada cukup bukti 

dalam Al-Qur'an untuk mendukung hukum alam secara langsung. Karena 

alasan ini, praktis untuk kembali ke konsep yang luas. Artinya, pemerintah 

mempunyai yurisdiksi penuh untuk membuat undang-undang yang 

berkaitan dengan pencegahan, pengendalian, pengaturan, dan topik lainnya. 

Peraturan-peraturan ini, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 

manusia baik di dunia maupun di akhirat, pada dasarnya adalah ajaran dan 

pedoman Syariah.63  

 

                            
63 Nurul Irfan dan Masyrofah, hlm 182-183. 
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Menurut Bapak Abdullah selaku toko Agama mengatakan 

pendapatnya bahwa: 

Kaidah-kaidah yang sudah lama ada mengenai kerusakan lingkungan 
hidup dikenal dengan istilah fiqih lingkungan hidup (Fiqh Al-Biah), dan 
hal tersebut terdapat dalam firman Allah dalam surat Al-A'raf (7) ayat 
56 dan surat Al-Baqarah (2) ayat 12. Sementara Surat Al-A'raf melarang 
kerusakan pada permukaan bumi, Surat Al-Baqarah mengungkapkan 
bahwa kerusakan pada permukaan bumi dilakukan oleh manusia tanpa 
sepengetahuannya.64 
 

 ٓ ٌْ  ا لَّ  ُٖ ٌُ  اَِّّ ُٕ   ُ ْٗ فْسِدُ َُ ِْ  اىْ ىٰنِ ُ   لََّّ  ٗ  ْٗ  ٝ شْعسُُ

Terjemahnya: 

 “Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi 

mereka tidak menyadari”.65 

 Allah telah mengingatkan kita bahwa kerusakan alam adalah akibat 

perbuatan manusia, maka fiqh juga dapat mendefinisikan hukuman yang 

harus dijatuhkan kepada individu yang merusak lingkungan. Peraturan-

peraturan ini juga harus berfungsi untuk mencegah pihak-pihak yang 

menciptakan kerusakan seperti ini.66 

Menurut Bapak Syarif selaku toko Agama mengatakan bahwa:   

Penebangan liar yang terjadi di Desa Compong melanggar hukum 
negara, begitu juga dengan menurut hukum Islam, Al quran juga 
melarang penebangan liar, sebagaimana tercantum dalam Fiqh 
Lingkungan Hidup (Fiqh Al-Biah) yang menyatakan bahwa segala 
tindakan yang membahayakan kesejahteraan masyarakat adalah 
haram.67 
 

                            
64 Hasil wawancara dengan Bapak Abdullah (43 Tahun), di Desa Compong 

Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang, 07 Mei 2024. 
65 Kementrian Agama RI, Al-Qu’an Dan Terjemahnya. 
66 YUNITA and Zahratul Idami, “Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Perspektif 

Fiqih.” 
67 Hasil wawancara dengan Bapak Syarif (43 Tahun), di Desa Compong Kecamatan 

Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang, 03 Mei 2024. 
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Penebangan hutan secara liar yang terjadi di Desa Compong, dapat 

merugikan kesejahteraan masyarakat setempat serta bertentangan dengan 

hukum negara dan Al Quran, penulis menyimpulkan berdasarkan konsep 

Fiqh Lingkungan Hidup (Fiqh Al-Biah). 
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BAB V 

PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Kesimpulan dalam bab ini berdasarkan temuan penyelidikan dan 

pembahasan penulis mengenai Illegal logging di Desa Compong Kecamatan 

Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang dilihat dari Fiqih Al-Bi'ah. 

Kesimpulan tersebut antara lain: 

1. Realitas Illegal Logging di Desa Compong, Masyarakat setempat 

menyatakan bahwa kekhawatiran ekonomi adalah salah satu alasan 

masyarakat melakukan pembalakan liar. Individu yang melakukan 

pembalakan liar tidak menyadari konsekuensi dari tindakan mereka, 

adapun dampak yang diberikan dari Illegal Logging yaitu dampak 

terhadap alam seperti terjadinya longsor karena berkurangnya 

pepohonan, terjadinya banjir dikarenakan debit air tidak tertahan oleh 

akar dari pohon dan dapat merugikan masyarakat yang lain.  

2. Adapun dari prespektif Fiqh Al- Biah terhadap Illegal Logging yang terjadi 

di Desa Compong yaitu,  Hukum Islam melarang pembalakan liar, dan 

hukuman Ta'zir dapat diterapkan. Sebab, pengambilan kayu dari hutan 

tanpa izin pemerintah, baik dilakukan sendiri-sendiri maupun 

berkelompok, merupakan pencurian berat (sariqah kubra) atau 

perampokan (hirabah). Apalagi Fiqih Al-Bi'ah memuat syarat-syarat yang 

lebih rinci yang ditetapkan oleh hukum Islam.  
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2. Saran 

1. Masyarakat Desa Compong harus disadarkan akan risiko-risiko yang 

terkait dengan kegiatan penebangan kayu di masa depan oleh dinas 

kehutanan, serta konsekuensi dari tindakan tersebut. Pemberitahuan 

ini harus segera dilakukan. 

2. Dinas kepolisian harus lebih banyak mengawasi dan mengawasi 

masyarakat Desa Compong untuk mengurangi perbuatan logging dan 

menangani kasus Illegal Logging. 

3. Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang harus segera menerapkan 

program tanaman tukar seperti jati, sentang, nilam, dll. Untuk membuat 

masyarakat yakin bahwa pemerintah harus memberikan ladang dan 

bibit langsung kepada mereka, kemudian mereka harus diberi 

bimbingan dan pelatihan sampai mereka berhasil, melarang 

pemotongan kayu secara ilegal. 
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