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MOTTO

Hijrah mengacu pada perjalanan nabi Muhammad pada tahun 622Masehi. Kata
Hijrah berarti meninggalkan tempat untuk mencari perlindungan atau kebebasan
dari penyiksaan atau kebebasan beragama atau tujuan lain. Hijrah juga bisa berarti

meninggalkan cara hidup yang buruk ke yang baik atau yang lebih baik.1

Hijrah adalah suatu transformasi untuk mencapai tujuan yang luhur, titik
kulminasi, atau puncak jihad ketika orang-orang yang berjuang untuk mencapai
sebuah tatanan baru yang berdasarkan kebenaran dan kesetaraan antara manusia

menolak tatanan lama yang berdasarkan pada diskriminasi dan korupsi guna
mempercepat tercapainya tujuan perjuangan mereka melawan kekuatan-kekuatan

kejahatan tatanan yang sudah usang tersebut.2

1 Andrew Silke, Understanding Suicide Terrorism: Insights from Psychology, and Lesson from
History, dalam John Pearse (Edit.), Investigating Terrorism: Current Political, Legal and
Psychological Issues, (Oxford: Wiley Blackwell, 2015), 178, Catatan Kaki: 3.
2 Ziaul Haque, Wahyu dan Revolusi, Peterj.: E. Setiyawati al-Khattab, (Yogyakarta: LKiS, 2000),
67.
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ABSTRAK

Mohamad Erfan. 2017. Partisipasi Tokoh Agama dalam Merespons Eksploitasi
Pertambangan Batu Bara Di Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan,
Tesis, Program Magister Studi Ilmu Agama Islam Pascasarjana UIN
Maulana Malik Ibrahim, Pembimbing I: Prof. Dr. H. Muhammad Djakfar,
SH., M.Ag. Pembimbing II: Dr. H. M. Samsul Hady, M.Ag

Kata Kunci: Pandangan, Partisipasi, Eksploitasi Batu Bara

Kegiatan pemanfaatan kekayaan alam seperti batu bara telah memberikan
kontribusi yang besar terhadap pemasukan keuangan Negara, terutama di sektor
royalti, pajak, bea cukai, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan bahkan mendorong
terciptanya lapangan kerja secara besar-besaran. Akan tetapi, limpahan kekayaan
alam tersebut, berbanding terbalik dengan ekspektasi masyarakat khususnya
masyarakat Kabupaten Kotabaru sebagai salah satu kabupaten penyumbang
devisa yang cukup besar terhadap negara. Eksploitasi batu bara dengan sistem
open pit telah melenyapkan nilai kelestarian lingkungan, bahkan cenderung
merusak lingkungan hingga menyebabkan berbagai bencana alam. Oleh sebab itu,
perlu mengaitkan persoalan ekologi dengan agama sebagai bentuk penyelamat,
pembela dan penghidup keadilan terhadap lingkungan. Penelitian ini
memfokuskan pada pandangan tokoh agama dan partisipasi tokoh agama dalam
merespons eksploitasi pertambangan batu bara di Kabupaten Kotabaru.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang jenis penelitiannya
adalah studi kasus. Teknik penentuan informan melalui purposive dan snowball,
dan pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi
partisipan, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis data
model analisis Miles dan Huberman. Pengecekan keabsahan data dilakukan
melalui trianggulasi sumber.

Kesimpulan penelitian ini menyatakan, bahwa: 1). Pandangan tokoh
agama tentang eksploitasi pertambangan batu bara di Kabupaten Kotabaru bahwa
sumberdaya alam merupakan anugerah dari Tuhan untuk dimanfaatkan oleh
manusia demi meningkatkan kesejahteraan manusia sendiri (kemaslahatan
masyarakat). Oleh sebab itu, nilai-nilai teologi didorong menjadi tumpuan utama
dalam melakukan eksploitasi sumberdaya alam, sehingga tatanan pertambangan
dibangun melalui kesadaran lingkungan berdasarkan pada nilai-nilai spiritualitas
dan religiusitas yang dikenal dengan ecotheology; dan 2). Partisipasi tokoh agama
dalam merespons pertambangan batu bara di Kabupaten Kotabaru adalah dengan
berperan sebagai patron bagi masyarakat. Melalui peran tersebut, ia melalui
wibawanya memengaruhi masyarakat untuk membangunnya dengan referensi
normatifnya adalah nilai-nilai etis teologis dan etis antropologis. Di satu sisi
melalui peran edukatif, ulama’ mencoba melakukan upaya integrasi perilaku
eksploitasi sumberdaya alam dengan dimensi teologis. Oleh sebab itu, ulama’
melalui dakwah memberikan pemahaman utuh tentang urgensitas eksploitasi
sumberdaya alam berbasis spiritual yang bisa mencegah dan menanggulangi
perilaku eksploitatif yang tidak beretika dan bermoral.
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ABSTRACT

Mohamad Erfan. 2017. Participation of Religious Figures in Responding to Coal
Mining Exploitation in Kotabaru Regency, South Kalimantan, Thesis,
Master of Islamic Studies Postgraduate Program, State Islamic University
Maulana Malik Ibrahim Malang, Thesis Advisor I: Prof. Dr. H.
Muhammad Djakfar, SH., M.Ag. Thesis Advisor II: Dr. H. M. Samsul
Hady, M.Ag

Keywords: Figures, Participation, Coal Exploitation

The activity of utilizing natural resources such as coal has made a large
contribution to the state's financial income, especially in the royalty, tax, customs,
Regional Original Income (PAD) sectors, and has even encouraged the creation of
large-scale employment opportunities. However, the abundance of natural
resources is inversely proportional to the expectations of the community,
especially the people of Kotabaru Regency, as one of the regencies that
contributes quite a lot of foreign exchange to the country. Coal exploitation with
the open pit system has eliminated the value of environmental sustainability, even
tending to damage the environment to cause various natural disasters. Therefore, it
is necessary to link ecological issues with religion as a form of savior, defender,
and advocate of justice for the environment. This research focuses on the views of
religious figures and the participation of religious figures in responding to coal
mining exploitation in Kotabaru Regency.

This research uses a qualitative approach, and the type of research is a case
study. The technique for determining informants is through purposive and
snowball sampling, and data collection using in-depth interview techniques,
participant observation, and documentation. The data analysis used is the Miles
and Huberman analysis model data analysis. Data validity checking is done
through source triangulation

The conclusion of this study states that: 1) The views of religious figures
on coal mining exploitation in Kotabaru Regency state that natural resources are a
gift from God to be utilized by humans to improve human welfare (community
welfare). Therefore, theological values are encouraged to be the mainstay in
exploiting natural resources, so that the mining system is built through
environmental awareness based on spiritual and religious values known as
ecotheology; and 2). The participation of religious figures in responding to coal
mining in Kotabaru Regency is by acting as a patron for the community. Through
this role, they, through their authority, influence the community to build it with
normative references being theological, ethical, and anthropological ethical
values. On the one hand, through an educational role, ulama' tries to make an
effort to integrate the behavior of exploiting natural resources with theological
dimensions. Therefore, ulama' through preaching provides a complete
understanding of the urgency of spiritually based exploitation of natural resources
that can prevent and overcome exploitative behavior that is unethical and immoral.
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البحث مستخلص

ف
�ي الفحم مناجم ستغالل استغجابة ف

�ي العلماء ركة مشا ٧١٠٢م. عرفان. محمد
كلية استلمية، الدراتات قسم ، ماجسغري رتالة الجنوبية، كاليمنغان كوتابارو، محافظة

تحت ماسنج. الحكومية استلمية راىيم إب مالك موسنا جامعة العليا، الدراتات

الدتجسغري الذادي شمس الحاج الدكغور (2) ، الدتجسغري جعفر محمد الحاج الدكغور التغاذ (1) اف: اسرش
الحجري الفحم اتغالل ركة، الدشا الرؤية، المفتاحية: الكلمات

زيادة ف
�ي كبري بشكل أتهم قد الحجري الفحم مثل الطبيعية وات الرث اتغالل نشاط إنن

رادات واسي رك، والجما ائب، ري وال استاوات، قطاعات ف
�ي ما تين س للدولة، الدالية رادات إي

فإن ذلك، ومع واتع. نطاق عل عمل فرص توزيييييع ف
�ي وتاىم بل ، (PAD)المحلية

من .عُدد تت ف اللي كوتابارو، محافظة تكان ا وخصوصً المجغمع، توقعات مع يتناقض الطبيعية وات الرث من الفيض ىذا
فإن للدولة. ف الجنلي النقد توفري ف

�ي الدتاهمة ى ري الك المحافظات
بل البيئية، القيم عل قىي قد (open pit) الدكشوف الحفر بنظام الفحم اتغالل
وري الري من لذلك، دة. مغعدن طبيعية رث كوا حدوث ف

�ي ب وتسنّ البيئة تدمري إل وأدى
ز
ك
رك ي البيئية. العدالة وتحقيق اع والدف للنقاذ وتيلة فو بوً بالدين، البيئية القضايا ربط

الفحم مناجم ستغالل استغجابة ف
�ي ركغهم ومشا العلماء نظر وجهة عل البحث ىذا

كوتابارو. محافظة ف
�ي

العينة اخغيار وتم الحالة. راتة د وع ن من ا) (كيفيي ا نوعيي ا منهجص البحث ىذا اتغخدم
الدقابلت خلل من البيانات وجمعت ، (snowball)الثلج وبغقنيةكرة (purposive) ىادفة بطريقة

وقد مان"، ري وىوب "مايلز نموذج باتغخدام فغم البيانات تحليل أما والغوثيق. ركة، بالدشا والدسحظة الدعمقة،
مثلث خلل من البيانات ًحة من الغحقق تم

(triangulation).الدًادر
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الفحم مناجم اتغالل أنن العلماء يرى (1) الغالية: النغائج إل البحث ىذا خلص وقد
وتحقيق اسنسان لخدمة رت خن تت ا من نعمة يف الطبيعية رد الدوا أنن إطار ف

�ي إليو نظر يت أن يجب كوتابارو ف
�ي

اللىوت قيم تكون أن ف
ييببي لذا، المجغمع). (مصلحة رفاىيغو

ويف عل الغعدين أنظمة بلي
ت
ت بحيث رد، الدوا ىذه اتغالل ف

�ي ا أتاتيي ا زص رتك م ن استلفّ
" ف البيلي ب."اللىوت رف ع يت ما وىو والدييية، روحية ال القيم إل مستند ف بيلي

ف
�ي الفحم لدناجم استغجابة ف

�ي العلماء ركة مشا أما (2) .(ecotheology).
حيث للمجغمع، (patron) كمرجعية دورىم خلل من

ك
فغغجل كوتابارو،

اللىوتية الخلقية القيم عل ا اعغمادص الناس لغوجيو ىم ري وتأث مكانغهم يسغخدمون
دمج محاولة خلل من تربوي بدور العلماء يقوم أخرى، ناحية ومن وبولوجية. والنرث

(الدعوة الدعوة خلل من العلماء يعمل لذلك، . ف
اللىويي البعد ف

�ي الطبيعية رد الدوا اتغالل وكيات تل

ف
�ي يساىم بما الروحانية، عل القائم الطبيعية رد الدوا اتغالل لهمية الشامل الفهم رتيخ ت عل استلمية)

الدتؤولة. وغري الخلقية غري استغاللية وكيات السل من والحدن الوقاية
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BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini, peneliti mendeskripsikan beberapa item antara lain: konteks

penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orginalitas

penelitian, dan definisi istilah.

A. Konteks Penelitian

Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh penduduk bumi selama ini

memerlukan suplai energi, khususnya energi final seperti bahan bakar minyak

(BBM), batubara, gas alam, kayu bakar maupun tenaga listrik.1 Ketersediaan

sumber-sumber energi tersebut mempunyai peran yang sangat besar dalam

mendukung suksesnya program pembangunan dan industrialisasi yang dilakukan

oleh suatu Negara. Keberadaan sumber daya mineral dan energi di dalam perut

bumi hanya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan hidup manusia melalui

kegiatan pertambangan.2 Secara umum dapat dikatakan bahwa keberadaan

industri pertambangan di Indonesia masih merupakan andalan bagi perekonomian

nasional dan daerah.
Kegiatan pemanfaatan kekayaan alam ini telah memberikan kontribusi

yang besar terhadap pemasukan keuangan Negara, terutama di sektor royalti,

pajak, bea cukai, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan bahkan mendorong

terciptanya lapangan kerja secara besar-besaran. Akan tetapi, limpahan kekayaan

alam tersebut, berbanding terbalik dengan sebuah ekspektasi masyarakat.

Limpahan kekayaan alam tersebut tidak serta merta mengangkat derajat

kehidupan rakyat Indonesia secara adil dan merata. Joseph Stiglitz menyebutnya

sebagai “Kutukan Sumber Daya Alam” (natural resource curse).3 Pernyataan

Stiglitz tersebut berangkat dari fakta bahwa negara-negara yang mendapat berkah

kelimpahan sumber daya alam (SDA) kerap kali terperosok dan terperangkap

1 Mukhlis Akhadi, Ekologi Energi: Mengenali Dampak Lingkungan dalam Pemanfaatan Sumber-
Sumber Energi, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 55.
2 Ibid., 167.
3 Joseph E. Stiglitz, Making Globalization Work: Menyiasati Globalisasi Menuju Dunia yang
Lebih Adil, Peterj.: Edrijani Azwaldi, (Bandung: Mizan, 2007), hlm. 213.
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dalam suatu kegagalan untuk mengambil manfaat dari berkah kekayaan yang

mereka miliki.

Banyak kalangan menilai bahwa keberadaan industri pertambangan lebih

banyak mendatangkan kerugian dibanding manfaatnya.4 Umumnya mereka

beranggapan bahwa manfaat dari industri pertambangan tidak sebanding dengan

timbulnya berbagai masalah, seperti kerusakan lingkungan berupa pencemaran

limbah industri, kehancuran hutan tropis, hutan lindung, erosi tanah.5 Di samping

juga memberi dampak negatif pada masyarakat, di antaranya polusi udara,

kebisingan, banjir, dan tanah longsor. Bahkan banyak anggota masyarakat yang

bertempat tinggal di sekitar lokasi pertambangan justru malah menderita secara

sosial maupun ekonomi setelah adanya aktivitas pertambangan tersebut.6 Buah

kecerobohan tersebut, tak ayal lagi, bila kemudian terjadi krisis ekologi, krisis

bumi, krisis air bersih, krisis udara bersih, dan krisis kemanusiaan yang

berkelanjutan.7

Kebijakan yang sifatnya top down dan pendekatan yang bersifat legalitas

formal (seperti membuat seperangkat peraturan tentang pengelolaan lingkungan)

sering disambut tidak responsif oleh masyarakat, sehingga program yang telah

dicanangkan tidak jarang mengalami kegagalan. Oleh karena itu, diperlukan

upaya lain untuk membentuk kesadaran dan motivasi masyarakat agar lebih

berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan, salah satunya adalah dengan

menumbuhkan motivasi internal, yaitu melalui pendekatan agama.

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan juga

telah diungkapkan KTT Bumi 1992 telah menghasilkan Deklarasi Rio, Agenda

21, Forests Principles dan Konvensi Perubahan Iklim (Climate Change) dan

Keanekaragaman Hayati (Biodiversity). Untuk pertama kalinya peranan aktor non

pemerintah yang tergabung di dalam “major groups”8 mendapat pengakuan dan

sejak saat itu peranan mereka di dalam menjamin keberhasilan pelaksanaan

4 Mukhlis Akhadi, Ekologi Energi: Mengenali …Op. Cit., 172.
5 Agus Setiyo Utomo, Agama dan Lingkungan, Buletin Palidangan, Edisi 1, Juli –September 2009,
12.
6 Mukhlis Akhadi, Ekologi Energi: Mengenali …Op. Cit., 172.
7 Muhammad Djakfar, Etika Bisnis dalam Perspektif Islam, (Malang: UIN Malang Press, 2007),
143.
8 Major groups yang tergabung di dalam Agenda 21 antara lain mencakup LSM, Pemerintah
Daerah, Pengusaha dan industri, Wanita, Serikat Pekerja, masyarakat madani, dan untuk Indonesia
tentunya termasuk tokoh adat dan tokoh agama.
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pembangunan berkelanjutan (sustainable development) secara efektif tidak dapat

diabaikan. Deklarasi ini juga mengakui pentingnya partisipasi masyarakat yang

tidak hanya dikonsultasi mengenai rencana pembangunan, tetapi juga ikut serta

dalam pengambilan keputusan, serta aktif dalam proses pelaksanaan dan ikut

menikmati hasil pembangunan itu.

Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai salah satu

kabupaten penyumbang devisa yang cukup besar terhadap negara,9 memiliki

cadangan SDA batubara yang melimpah, dan tentu sangat menggairahkan

berbagai kalangan untuk mengeksploitir bahan galian tersebut. Namun sepanjang

30 tahun terakhir eksploitasi kekayaan alam berupa energi batubara telah

meninggalkan berbagai kerusakan lingkungan yang cukup parah, meski secara

resmi (legal), dilakukan oleh beberapa perusahaan besar pemegang izin KK

(Kontrak Karya) dan PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan

Batubara), perusahaan menengah, dan skala kecil (koperasi) serta perorangan

sebagai pemegang izin Kuasa Pertambangan (KP).10 Kondisi ini diperparah lagi

dengan diterbitkannya lima Kuasa Pertambangan (KP) pada tahun 2009 oleh

Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru pada kawasan Pulau Laut untuk

melakukan eksplorasi tambang batubara.11 Padahal kawasan ini adalah ibukota

kabupaten dan dihuni separuh penduduk kabupaten dengan memiliki enam

kecamatan dari jumlah dua puluh satu kecamatan yang tersebar di Kabupaten

Kotabaru.12

9 Lihat detailnya www.kotabarukab.go.id diakses 13 April 2011.
10 Pemegang izin KK dan PKP2B dikeluarkan oleh pemerintah pusat yaitu Menteri ESDM (Energi
dan Sumberdaya Mineral) dan Pemegang izin KP dikeluarkan oleh bupati/walikota mengacu pada
UU No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara yang isinya memberikan otoritas penuh pada
Bupati setiap daerah untuk mengeluarkan perizinan tambang. Data Jatam pada Siaran Pers 9
Februari 2012 menyebutkan hingga akhir 2012, ada 194 KK dan 141 PKB2B, dan 9662 jumlah
izin usaha pertambangan. Hentikan Tambang dan Stop Kekerasan, dalam www.jatam.org, diakses
8 Maret 2012.
11 Dwitho Frasetiandy, Tambang di Pulaulaut Haruskah ?, dalam Harian Banjarmasin Post, Senin
tanggal 12 April 2010.
12 Pulau Laut pada tahun 1998 sampai tahun 2001 adalah kawasan tambang illegal atau
Pertambangan Tanpa Ijin (PETI), kemudian atas desakan masyarakat, pemerintah daerah
melakukan pelarangan melalui Peraturan Bupati Kotabaru No. 30 Tahun 2004 yang disahkan pada
tanggal 29 Desember 2004 dan diundangkan tanggal 11 April 2005. Dalam perbup tersebut Pasal 2
menyebutkan bahwa dilarang adanya aktivitas pertambangan batubara di Pulau Laut Kabupaten
Kotabaru.

http://www.kotabarukab.go.id/
http://indo.jatam.org/saung-pers/siaran-pers/86-hentikan-tambang-dan-stop-kekerasan.html
http://www.jatam.org/
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Eksploitasi batubara dengan sistem open pit ini secara nyata melenyapkan

nilai yang sangat tinggi sekali, yaitu humus tanah atau biasa disebut topsoil.13

Kondisi ini diperparah dengan adanya beberapa perusahaan pertambangan yang

beroperasi sangat singkat telah meninggalkan begitu saja lubang-lubang bekas

tambang batubara, sehingga sebagian kawasan menjadi tandus dan sebagian lagi

muncul kolam-kolam raksasa seluas puluhan hektar dengan mencapai kedalaman

di atas 100 meter, yang pada akhirnya akan menjadi danau-danau asam beracun

manakala aktivitas pertambangan telah berhenti.14 Parahnya lagi, eksploitasi

kekayaan alam tersebut seringkali dilakukan di areal yang seharusnya berfungsi

sebagai kawasan hutan lindung, kawasan konservasi, lahan subur, lahan produktif,

kawasan hutan adat, lahan keramat, kawasan cagar alam, pulau-pulau kecil

kawasan pesisir, dekat hunian padat penduduk, bahkan pada kawasan

pemakaman.15

Hampir seluruh aktivitas eksploitasi yang dilakukan merusak dan

menghilangkan sebagian sumber penghidupan masyarakat. Aktivitas eksploitasi

kuras habis terhadap SDA tersebut kerap menjadi pemandangan secara terus-

menerus berlangsung tanpa ada kontrol yang baik dari pemerintah dan

masyarakat. Kondisi ini terjadi karena para pengambil kebijakan di kawasan ini,

baik itu pihak eksekutif maupun legislatif berorientasi kepentingan ekonomi

jangka pendek yaitu untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang

sebesar-besarnya.

Berbagai cara upaya untuk mengatasi krisis lingkungan sering dilakukan,

kegiatan-kegiatan seperti, seminar, simposium, workshop, penelitian dan unjuk

rasa oleh kalangan Aktivis LSM dan mahasiswa, untuk mengubah kondisi

lingkungan hidup menjadi lebih baik lagi. Namun ternyata semua itu tidak cukup,

diperlukan upaya lain untuk membentuk kesadaran dan memotivasi masyarakat

agar lebih berpartisipasi dalam mengatasi krisis lingkungan, salah satunya adalah

dengan menumbuhkan motivasi internal yaitu melalui pendekatan agama dengan

melibatkan para tokoh agama untuk berpartisipasi aktif dalam menyikapi kondisi

lingkungan.

13 Noorhalis Majid, Topsoil, dalam Buletin Palidangan Edisi 1, Juli–September 2009, 22.
14 Mukhlis Akhadi, Ekologi Energi: Mengenali ... Op. Cit., 173.
15 Agus Setiyo Utomo, Agama dan Lingkungan ... Op. Cit., 23.
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Mengaitkan persoalan ekologi dengan agama merupakan pemikiran

menarik dan menantang, karena selama ini wajah agama sebagai penyelamat,

pembela dan penghidup keadilan seringkali kurang dikenal justru oleh

pemeluknya sendiri. Yang lebih dikenal dan muncul dalam wacana kehidupan

justru wajah agama sebagai ritualistik dan normatif.16 Pandangan agama dianggap

merupakan faktor penting yang memberikan kontribusi atas sikap manusia

terhadap alam dan lingkungan. Mengapa? Ribuan tahun, agama dijadikan sebagai

standar kode etik yang shahih dan merupakan warisan tertua kemanusiaan.17

Gary Gardner18 dalam Invoking the Spirit: Religion and Sprituality in the

Quest for A Sustainable World (2002), mendesak para environmentalist

(pemerhati dan aktivis lingkungan) untuk menjalin kerja sama dengan kaum

agamawan, yang memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat. Ia berharap agar

manusia modern tidak lagi meminggirkan peran agama dalam kehidupan global

dan memulai visi dan sikap baru dengan menggandeng kaum agamawan dalam

menyelamatkan rumah ekologis kita, Bumi yang tercinta.19

Lebih dari itu, Gardner memandang bahwa keterlibatan agama merupakan

keharusan ilmiah karena agama memiliki, setidaknya lima aset yang sangat

berguna dalam upaya memelihara bumi dan membangun dunia yang adil secara

sosial dan berkelanjutan secara ekologis (a socially just and environmentally

sustainabele world). Kelima aset penting agama itu, adalah: 1). Kapasitas

membentuk kosmologi (pandangan dunia) yang sejalan dengan visi ekologis; 2).

Otoritas moral; 3). Basis pengikut yang besar; 4). Sumberdaya materi yang

signifikan; dan 5). Kapasitas membangun komunitas.20

Namun, jauh sebelum Gardner, tepatnya 40 tahun lalu, ketika istilah

„ekologi‟ belum sepopuler sekarang. Sayyed Hossein Nasr telah mengingatkan

kaum sarjana dan manusia modern umumnya tentang perlunya menghadirkan

16 Syamsul Arifin, Agama dan Masa depan Ekologi Manusia , makalah disajikan dalam Seminar
Nasional dengan tema “Agama dan Lingkungan: Transformasi Nilai-Nilai Agama untuk Adaptasi
dan Mitigasi” yang diselenggarakan oleh PUSAM PPs UMM kerjasma Oslo Coalition Norway
pada tanggal 27-28 Mei 2011.
17 Fachruddin M. Mangunjaya, dkk (Edit.), Menanam Sebelum Kiamat: Islam, Ekologi, dan
Gerakan Lingkungan Hidup, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), xx.
18 Gary Gardner adalah Direktur Research of The Worldwatch Institute, sebuah institut di New
York yang tiap tahun menerbitkan laporan tahunan State of The world, yang membuat keadaan
perkembangan isu-isu lingkungan seluruh dunia.
19 Fachruddin M. Mangunjaya, dkk (Edit.), Menanam Sebelum Kiamat ... Op. Cit., 89.
20 Ibid., 89.
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21 Sayyed Hossein Nasr, Man and Nature: The Spritual Crisis in Modern Man , (London: George
Allen & Unwin Ltd., 1976), 18.

kembali dimensi spritualitas ke dalam kehidupan global jika kita memang

sungguh-sungguh berkomitmen mencintai rumah Bumi dan memeliharanya

dengan penuh tanggung jawab. Nasr secara tajam mengkritik pemikiran dan sains

modern yang disebutnya telah kehilangan sama sekali visi spiritual dalam

memandang kosmos raya. Dalam pandangan modernisme, jelas Nasr, kosmos

telah mati dan ia hanyalah kumpulan onggokan benda mati, materi yang tidak

bernyawa, tak berperasaan, tak bernilai apa-apa, kecuali semata-mata nilai

kegunaan ekonomis. Alam telah diperlakukan seperti layaknya „pelacur‟, yang

dieksploitasi tanpa rasa kewajiban dan tanggung jawab terhadapnya.21

Kita sering kali melupakan peran tokoh agama sebagai tokoh panutan yang

„sabdanya‟ akan lebih menyentuh dan di dengar masyarakat. Meskipun, menurut

peneliti, kelupaan atas peran tokoh agama tersebut disebabkan karena selama ini

mereka memang kurang kritis dalam mengkampanyekan tentang pemeliharaan

lingkungan, atau bersikap apatis terhadap krisis lingkungan.

Sebagai bangsa yang mayoritas penduduknya beragama Islam, pantas

kiranya melihat bagaimana Islam menyikapi masalah lingkungan tersebut. Islam

mengajarkan bahwa keberadaan manusia berfungsi sebagai hamba Tuhan yang

harus mengabdi atau beribadah kepada–Nya (QS. Adz Dzaariyaat: 56). Sementara

itu misi manusia adalah sebagai khalifah (wakil) Tuhan di muka bumi (QS. al-

Baqarah: 30) dengan kewajiban memakmurkan bumi (QS. Hud: 51) dan menjaga

kelestarian lingkungan (QS. Al Qashash: 77). Jadi menurut pandangan Islam,

fungsi manusia di dunia ini adalah sebagai wakil Tuhan. Dalam kaitannya dengan

lingkungan alam, manusia mempunyai misi memanfaatkan sumber daya alam

(memakmurkan bumi) dan melestarikannya.

Berdasarkan ayat-ayat al-Qur‟an tersebut, muncul pertanyaan, bagaimana

partisipasi ulama dalam ikut serta menangani krisis lingkungan di Kabupaten

Kotabaru. Apakah daya kritis atau ijtihad mereka sangat tumpul dalam

menghadapi masalah krisis lingkungan. Bagaimana respons mereka terhadap

norma-norma ekologi yang tersebar dalam al-Qur‟an dan hadith. Karena selama

ini, justru yang terlihat aktif mengkampanyekan penyelamatan lingkungan hanya

kelompok kecil tertentu seperti pencinta alam, kelompok aktivis yang tergabung
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22 Lihat detailnya dalam Achmad Amrullah, Dakwah dan Perubahan Sosial, (Yogyakarta: Duta
Prima, 1983).

dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta mahasiswa. Tidak sedikit

kelompok tersebut yang mengambil posisi dan mereka sering berseberangan

dengan pemerintah atau pengusaha pemegang konsesi terhadap SDA dan

beberapa tokoh masyarakat yang mendukung eksploitasi pertambangan, walaupun

ada pula kelompok lain yang lebih mengambil posisi yang bersifat kemitraan.

Dalam tatanan masyakarat kita, tokoh agama merupakan salah satu

kekuatan yang dapat berperan sebagai “agen of change”.22 Peranannya yang

demikian dapat terjadi karena posisi mereka yang terhormat dan sering menjadi

rujukan bagi berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Di samping itu, tokoh

agama juga dapat melakukan proses pendidikan non formal di tengah masyarakat

dengan jangkauan yang sangat luas. Dalam konteks pelestarian alam dan

lingkungan hidup, posisi tokoh agama yang demikian sangat potensial untuk

didayagunakan dalam proses rekayasa sosial dalam membentuk masyarakat yang

sadar lingkungan, terutama dimotivasi oleh ajaran agama.

Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan para tokoh agama untuk

berpartisipasi dalam merespons kondisi lingkungan. Tokoh agama (Islam)

merupakan „agent‟ yang sangat efektif dan tepat dalam menggugah kesadaran

masyarakat terhadap lingkungan. Baik di tingkat akar rumput, pemerintah, politisi,

akademisi maupun pengusaha yang bergerak di bidang pemanfaatan lingkungan.

Melihat sedemikian urgen dan strategisnya kedudukan tokoh agama dalam

struktur masyarakat Indonesia, maka apabila tokoh agama dapat terlibat secara

optimal dalam merespons krisis lingkungan hidup sesuai dengan peran dan

kedudukannya di tengah masyarakat, hal ini akan sangat positif bagi terlaksananya

pengelolaan lingkungan secara lebih baik. Sehubungan dengan kondisi tersebut

dan dalam rangka lebih meningkatkan partisipasi tokoh agama dalam merespons

praktek eksploitasi pertambangan batubara, maka dirasa perlu untuk meneliti lebih

jauh tentang kondisi objektif partisipasi tokoh agama dalam merespons eksploitasi

pertambangan batubara dengan menjadikan Kabupaten Kotabaru Kalimantan

Selatan sebagai lokasi penelitian.
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Berdasarkan deskripsi dan penelitian terdahulu, peneliti tertarik meneliti

tema ini dengan judul “Partisipasi Tokoh Agama dalam Merespons

Eksploitasi Pertambangan Batubara Di Kabupaten Kotabaru Kalimantan

Selatan” dalam menemukan titik relevansinya sebagai kajian yang aktual dalam

moment perubahan iklim global serta kerusakan ekologi alam yang terjadi saat

ini.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka dapat dirumuskan pokok-

pokok masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan tokoh agama tentang eksploitasi pertambangan

batubara di kabupaten Kotabaru?.

2. Bagaimana partisipasi tokoh agama dalam merespons eksploitasi

pertambangan batubara di kabupaten Kotabaru?.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada fokus penelitian tersebut, maka yang menjadi tujuan

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan tokoh agama tentang

eksploitasi pertambangan batubara di kabupaten Kotabaru.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis partisipasi tokoh agama dalam

merespons ekploitasi pertambangan batubara di kabupaten Kotabaru.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang inlers dan

concern dalam masalah studi keislaman serta adanya nilai tambah terhadap

pengungkapkan tentang persoalan-persoalan kemasyarakatan yang terjadi akhir-

akhir ini. Oleh sebab itu, manfaat penelitian ini yang ingin dicapai, antara lain:

1. Manfaat Secara Teoritis

a. Suatu penelitian dilakukan pada dasarnya bukan karena agar lebih

mahir dalam meneliti, akan tetapi ingin menyumbangkan hasilnya

untuk kemajuan ilmu pengetahuan khususnya dalam melestarikan
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lingkungan hidup melalui keterlibatan para tokoh agama, meningkatkan

efektifitas pertambangan tanpa merusak lingkungan yang ada, serta

untuk merespons positif terhadap idealisme yang ada kaitannya dengan

fenomena di lapangan.

b. Penelitian ini akan mampu mengembangkan potensi dan kepekaan dari

sumber daya manusia dalam menjaga kelestarian ekologi yang ada

kawasan pertambangan batubara di kabupaten Kotabaru.

2. Manfaat Secara Praksis

Hasil penelitian ini berguna untuk menjadi pertimbangan bagi masyarakat

Indonesia yang beragama, maupun pemerintah (pengambil kebijakan) dan

peran industrialisasi pertambangan dalam menyikapi fenomena kerusakan

lingkungan sebagai antisipasi untuk meminimalisir berbagai problem

tentang keberlangsungan lingkungan hidup.

E. Originalitas Penelitian

Setelah melakukan pengamatan dan penelusuran pada berbagai referensi

dan hasil penelitian, belum ada peneliti yang membahas secara spesifik tentang

partisipasi tokoh agama dalam merespons eksploitasi pertambangan batubara di

kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan.

Hasil penelitian yang ada selama ini dengan lokus penelitian di Kabupaten

Kotabaru dilakukan oleh H. Ahmad Fitriadi Fazriannoor, Penelitian yang

bertujuan menggambarkan kebijakan pengaturan batubara di kabupaten Kotabaru,

yang menjelaskan peran serta masyarakat dan menilai akibat dari pengaruh peran

serta masyarakat dalam kebijakan pengaturan pertambangan batubara di

kabupaten Kotabaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, kebijakan

pengaturan pertambangan batubara di kabupaten Kotabaru belum mampu untuk

meningkatkan kinerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kotabaru,

mengembangkan hubungan kemitraan antara kegiatan pertambangan skala kecil,

menengah, dan besar, meningkatkan efisiensi, produktifitas dan meningkatkan

pemanfaatan potensi sumber daya mineral secara berkesinambungan; Kedua,

peran serta masyarakat dalam pembentukan kebijakan pengaturan pertambangan

batubara di kabupaten Kotabaru masih sangat minim; Ketiga, peran serta
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masyarakat tidak memberikan pengaruh terhadap penetapan kebijakan pengaturan

pertambangan batubara di kabupaten Kotabaru.23

Penelitian selanjutnya dalam bentuk laporan penelitian hukum lingkungan

oleh Noor Ipansyah. Penelitian tersebut tentang “Kebijakan Pemerintah Daerah

menyikapi maraknya Pertambangan Batubara Tanpa Ijin (PETI)”. (Studi pada

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru,

Kalimantan Selatan). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa upaya Pemerintah

Daerah Kotabaru dan DPRD Kotabaru dalam menyikapi maraknya aktivitas PETI,

tidak menunjukkan upaya yang sungguh-sungguh untuk menertibkan dan

menghentikannya, walaupun ada sebenarnya kebijakan yang diambil dalam

rangka tersebut, namun kenyataan membuktikan tidak efektifnya kebijakan

tersebut dan aktivitas PETI tetap saja berlangsung.

Upaya Pemerintah Daerah dan DPRD Kotabaru dalam menanggulangi

dampak lingkungan akibat dari aktivitas PETI juga tidak terlihat dan tidak ada

sikap atau kebijakan yang diambil untuk melakukan rehabilitasi lahan-lahan pasca

tambang, apalagi reklamasi dan mengenai penggunaan dana kontribusi atau

sumbangan pihak ketiga yang ditarik dari aktivitas PETI tersebut juga tidak jelas

peruntukkannya, yang jelas tidak ada upaya rehabilitasi lingkungan dari dampak

lingkungan yang ditimbulkan akibat PETI.24

Penelitian Irvan Sadiki, penelitian tersebut tentang urgensi pengelolaan

berkelanjutan usaha pertambangan batubara (Sustainable Mining Management)

bagi peningkatan ekonomi masyarakat daerah. (Studi terhadap usaha

pertambangan batubara di Kecamatan Satui Kabupaten Kotabaru Provinsi

Kalimantan Selatan). Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan berkelanjutan

usaha penambangan (Sustainable Mining Management) tidak hanya sekedar

sebagai suatu simbol dan budaya standar kinerja perusahaan atau juga semata-

mata sebagai perwujudan sikap patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-

undangan nasional, namun lebih dari itu, dapat diorientasikan (secara tidak

23 Ahmad Fitriadi Fazriannoor, Peran Serta Masyarakat Dalam Kebijakan Pengaturan
Pertambangan Batubara di Kabupaten Kotabaru, Tesis, (Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana
Universitas Gadjah Mada, 2005).
24 Noor Ipansyah, Kebijakan Pemerintah Daerah Menyikapi Maraknya Pertambangan Batubara
Tanpa Ijin (PETI): Studi pada Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
Kotabaru, Kalimantan Selatan, Tesis, (Yogyakarta: Pasca Sarjana Ilmu Hukum UII, 2001).
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langsung) sebagai upaya pro-aktif dalam meningkatkan ekonomi masyarakat

sekitar, khususnya masyarakat yang memiliki mata pencarian bergantung pada

kondisi alam setempat.25

Penelitian Asrul, Peranserta Tokoh Agama Islam Dalam Pengelolaan

Lingkungan Hidup di kota Medan (Studi terhadap Tokoh Agama Islam menurut

data Departemen Agama Kota Medan). Penelitian ini bersifat deskriptif dan

menggunakan metode survey dengan rancangan korelasional. Peranserta tokoh

agama dalam pengelolaan lingkungan hidup di kota Medan termasuk kategori

sedang (50%). Tingkat pengetahuan lingkungan tokoh agama kategori sedang

(50%), dan sikap tokoh agama terhadap berbagai tindakan dan kebijakan yang

dimaksudkan sebagai upaya pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup

termasuk kategori baik (62,5%). Sedangkan pemahaman tokoh agama terhadap

beragai ayat al-Qur‟an yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup

termasuk kategori sedang (40.0%).26

Penelitian Ahdi Makmur, yaitu Peranan Ulama Dalam Membina

Masyarakat Banjar Di Kalimantan Selatan, Indonesia. Menggambarkan Tipologi

Ulama Banjar yang diwakili oleh para kyai yang berkedudukan sebagai pimpinan

dan atau pengajar di pondok-pondok pesantren di Kalimantan Selatan dapat

dikategori ke dalam tradisional, tradisi-modern, dan modern. Kemudian

kedudukan ulama dalam masyarakat Banjar secara kualitatif dan kuantitatif adalah

tinggi, penghormatan dan penghargaan kepada ulama tidak saja ketika mereka

masih hidup, tetapi juga setelah mereka wafat.27

Penelitian Sukarni tentang Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama

Kalimantan Selatan, hasil penelitian menunjukkan bahwa karya-karya fikih

tertulis ulama Kalimantan Selatan sejak periode al-Banjari (abad ke-18) hingga

karya-karya fikih abad ke-21 belum membahas secara khusus tema lingkungan

25 Irvan Sadiki, Urgensi Pengelolaan Berkelanjutan Usaha Pertambangan Batubara (Sustainable
Mining Management) Bagi Peningkatan Ekonomi Masyarakat Daerah: Studi Terhadap Usaha
Pertambangan Batubara di Kecamatan Satui Kabupaten Kotabaru Propinsi Kalimantan Selatan ,
Tesis, (Semarang: Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Program Kajian Hukum Ekonomi-
Tehnologi, 2001).
26 Asrul, Peranserta Tokoh Agama Islam Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di kota Medan :
Studi Terhadap Tokoh Agama Islam Menurut data Departemen Agama Kota Medan , Tesis,
(Medan: Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2002).
27 Ahdi Makmur, Peranan Ulama Dalam Membina Masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan,
Indonesia: Mutiara Cendekia, Kumpulan Petikan 25 Disertasi , Disertasi, (Banjarmasin: Kerjasama
LK3 Banjarmasin dan Banjarmasin Post, 2011).
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hidup. Beberapa dimensi lingkungan yang telah dibahas, seperti air, sungai, dan

pembukaan lahan, uraiannya masih bersifat generik dan bukan dalam kontek

konservasi. 28

Sedangkan penelitian dari Endang Sulistyowati dan Susy Yunita Prabawati

menyoroti Dampak Pemanfaatan Sumber Daya Alam Terhadap Keseimbangan

Lingkungan, yang menyimpulkan bahwa sumber daya hutan, sumber daya lahan,

sumber daya manusia dan sumber daya air, masing-masing merupakan suatu

kesatuan ekosistem yang berisi sumber daya alam yang semestinya dapat

dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tetapi jika pemanfaatan sumber daya alam

tersebut melebihi daya dukungnya tentu saja hal ini dapat menimbulkan

ketidakseimbangan lingkungan.

Umumnya kerusakan terjadi karena adanya penurunan kualitas dari

lingkungan itu sendiri. Sebagai contoh perubahan tata guna lahan untuk

pembangunan, seperti berdirinya industri dan berkembangnya aktivitas manusia

yang semakin meningkat akan menyebabkan terjadinya kerusakan pada

lingkungan.29

Terakhir penelitian Mujiono Abdillah tentang Rekonstruksi Teologi

Lingkungan Dalam Pembangunan Masyarakat Madani yang menyimpulkan

bahwa teologi berwawasan lingkungan sebagai hasil dari rekonstruksi,

diproyeksikan akan mampu mendukung keberhasilan masyarakat madani yang

sesungguhnya, yaitu masyarakat yang maju, mandiri, bermoral, dan

berkeseimbangan. Sebab teologi berwawasan lingkungan adalah membangun

masyarakat keseimbangan.30

F. Definisi Istilah

Di dalam penelitian tesis ini, peneliti mengajukan judul “Partisipasi Tokoh

Agama Dalam Merespons Eksploitasi Pertambangan Batubara di Kabupaten

Kotabaru Kalimantan Selatan”. Maka dalam penelitian ini, peneliti mengambil

28 Sukarni, Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan: Mutiara Cendekia,
Kumpulan Petikan 25 Disertasi, Disertasi, (Banjarmasin: Kerjasama LK3 Banjarmasin dan
Banjarmasin Post 2011).
29 Endang Sulistyowati dan Susy Yunita Prabawati, Dampak Pemanfaatan Sumber Daya Alam
Terhadap Keseimbangan Lingkungan, dalam Jurnal Kaunia Vol. 1, No. 1 April 2005.
30 Mujiono Abdillah, Rekonstruksi Teologi Lingkungan dalam Pembangunan Masyarakat Madani,
dalam Jurnal Iinnovatio Vol. 6, No. 10 Juli-Desember 2006.
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suatu tema tentang partisipasi tokoh agama dan praktek eksploitasi pertambangan

batubara yang dikembangkan dan diimplementasikan untuk kepentingan

kelestarian lingkungan hidup. Mereka dalam hal ini tokoh agama merupakan

sebagai patner pemimpin perusahaan dan pejabat politik dalam mengambil

keputusan (decision maker) dan juga sebagai pemimpin masyarakat di lingkungan

sekitar Kabupaten Kotabaru. Sehingga dalam menampilkan deskripsi tentang

pembahasan selanjutnya akan mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan

holistik. Oleh sebab itu, peneliti menyajikan beberapa hal (key consep) yang

terkait dengan judul tersebut, yaitu:

1. Partisipasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keterlibatan tokoh

agama dalam merespons eksploitasi pertambangan batubara, yang

dilakukan oleh perusahaan pemegang ijin PKP2B (Perjanjian Karya

Pengusahaan Pertambangan Batubara), perusahaan pemegang izin KP

(Kuasa Pertambangan), dan Pertambangan Tanpa Ijin (PETI), baik dalam

mengembangkan pengertian dan penghayatan kesadaran lingkungan

masyarakat maupun mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam menjaga

kelestarian lingkungan hidup. Secara operasional partisipasi yang

dimaksud dalam penelitian ini adalah meliputi partisipasi dalam hal:

a. Memberikan pendidikan non formal kepada masyarakat luas berupa

penyampaian materi dakwah atau ceramah agama mengenai

pengelolaan lingkungan khususnya pemeliharaan dan pelestarian

lingkungan hidup dari sudut pandang agama.

b. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman mengenai berbagai hal

yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup.

c. Keterlibatan bersama anggota masyarakat lain secara bersama untuk

berpartisipasi dalam kegiatan pemeliharaan kelestarian lingkungan

hidup.

2. Tokoh Agama yang dimaksud dalam penelitian adalah tokoh agama Islam

yang melakukan aktivitas dakwah di tengah-tengah masyarakat, seperti

kyai, guru (sebutan tokoh Islam alumnus pondok pesantren yang

memberikan pengajian agama terutama kajian Sifat 20, fiqih dan
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muamalah), termasuk tokoh Islam yang tergabung dalam ormas Islam

seperti NU, Muhammadiyah, dan MUI Kotabaru.

3. Eksploitasi Pertambangan Batubara: Politik pemanfaatan yang secara

sewenang-wenang terlalu berlebihan terhadap batubara hanya untuk

kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangan rasa kepatutan,

keadilan, lestari serta kompensasi kesejahteraan.



BAB II

KAJIANTEORITIK

Pada bab ini, peneliti mendeskripsikan beberapa bagian yang menjadi

kerangka kajian teoritik di dalam tesis ini, antara lain: teori etika lingkungan hidup,

Islam dan lingkungan hidup, dan partisipasi tokoh agama, serta kerangka

konseptual.

A. Teori Etika Lingkungan Hidup

Dalam sejarah perkembangan pemikiran di bidang etika lingkungan hidup,

kita bisa membedakan teori etika lingkungan hidup, yang sekaligus menentukan

pola perilaku manusia dalam kaitan dengan lingkungan hidup. Tiga model teori

etika lingkungan hidup, yaitu dikenal sebagai Shallow Environmental Ethics,

Intermediate Environmental Ethics, dan Deep Environmental Ethics.31 Ketiga

teori ini juga dikenal sebagai antroposentrisme, biosentrisme, dan ekosentrisme.

Ketiga teori ini mempunyai cara pandang yang berbeda tentang manusia, alam,

dan hubungan manusia dengan alam. Masing-masing dari teori tersebut dapat

dijabarkan sebagaimana berikut:

1. Antroposentrisme

Antroposentrisme adalah teori etika lingkungan hidup yang

memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta.32 Manusia

dan kepentingannya dianggap yang paling menentukan dalam tatanan

ekosistem dan dalam kebijakan yang diambil dalam kaitan dengan alam,

baik secara langsung atau tidak langsung. Nilai tertinggi adalah manusia

dan kepentingannya. Segala sesuatu yang lain di alam semesta ini hanya

akan mendapat nilai dan perhatian sejauh menunjang dan demi

kepentingan manusia. Oleh karena itu, alam pun di lihat hanya sebagai

obyek, alat dan sarana bagi pemenuhan kebutuhan kepentingan manusia.

Alam hanya alat bagi pencapaian tujuan manusia. Alam tidak mempunyai

nilai dalam dirinya sendiri.33

31 A. Sonny Keraf, Etika Lingkungan Hidup, (Jakarta: Kompas, 2010), 45.
32 Ibid., 47.
33 Ibid.

15
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Sejauh ini teori tersebut dituduh sebagai salah satu penyebab,

bahkan penyebab utama, dari krisis lingkungan hidup yang kita alami

sekarang. Krisis lingkungan hidup dianggap terjadi karena perilaku

manusia yang dipengaruhi oleh cara pandang antroposentris. Cara pandang

antroposentris ini menyebabkan manusia mengeksploitasi dan menguras

alam semesta demi memenuhi kepentingan dan kebutuhan hidupnya, tanpa

cukup memberi perhatian kepada kelestarian alam.

Pola perilaku yang eksploitatif, destruktif dan tidak peduli terhadap

alam tersebut dianggap berakar pada cara pandang yang hanya

mementingkan kepentingan manusia. Cara pandang ini melahirkan sikap

dan perilaku rakus dan tamak yang menyebabkan manusia mengambil

semua kebutuhannya dari alam tanpa mempertimbangkan kelestariannya,

karena alam dipandang hanya ada demi kepentingan manusia.

Kepentingan manusia yang dimaksud di sini lebih bersifat jangka pendek,

itulah akar dari berbagai krisis lingkungan hidup.

Naess yang merupakan salah seorang penganjur ekosentrisme dan

Deep Ecology pernah menyatakan bahwa krisis lingkungan yang terjadi

dewasa ini hanya bisa diatasi dengan merubah secara fundamental dan

radikal cara pandang dan perilaku manusia terhadap alam lingkungannya.

Tindakan praktis dan teknis penyelamatan lingkungan dengan bantuan

sains dan teknologi ternyata bukan merupakan solusi yang tepat. Naess

sangat menekankan perubahan gaya hidup karena melihat krisis ekologi

yang kita alami sekarang ini berakar pada perilaku manusia, yang salah

satu manifestasinya adalah pola produksi dan konsumsi yang sangat

eksesif dan tidak ekologis tidak ramah lingkungan.34 Dengan kata lain

dibutuhkan perubahan pemahaman baru tentang hubungan antara manusia

dengan alam lingkungannya yang akan bisa melandasi perilaku manusia

terhadap alam.

2. Biosentrisme

Kalau antroposentrisme menggugah manusia untuk melakukan

upaya penyelamatan lingkungan hidup. Hal ini didasarkan pada alasan

34 Ibid., 98.
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bahwa lingkungan hidup dan alam semesta dibutuhkan manusia demi

memuaskan kepentingannya. Biosentrisme justru sebaliknya menolak

argumen antroposentrisme ini.

Bagi biosentrisme, tidak benar bahwa hanya manusia yang

mempunyai nilai. Alam juga mempunyai nilai pada dirinya sendiri lepas

dari kepentingan manusia. Semua makhluk hidup bernilai pada dirinya

sendiri sehingga pantas mendapat pertimbangan dan kepedulian moral.

Alam perlu diperlakukan secara moral, terlepas dari apakah ia bernilai bagi

manusia atau tidak.35

Etika biosentrisme didasarkan pada hubungan yang khas antara

manusia dan alam, dan nilai yang ada pada alam itu sendiri. Artinya,

antara manusia dan alam terhadap relasi yang kuat dan di dalamnya

terdapat nilai etik sebagai dasar relasi tersebut. Oleh karena itu,

sebagaimana dikatakan oleh Paul Taylor, terlepas dari apa pun kewajiban

dan tanggung jawab moral yang kita miliki terhadap sesama manusia, kita

mempunyai kewajiban dan tanggung jawab moral terhadap sesama

makhluk hidup di bumi ini demi kepentingan mereka begitu saja.36

Bagi Taylor, kewajiban utama manusia sebagai pelaku moral

terhadap alam sebagai subyek moral adalah menghargai dan menghormati

alam (respect for nature). Sikap hormat terhadap alam ini diwujudkan

dalam empat kewajiban,37 antara lain: Pertama, kewajiban untuk tidak

melakukan sesuatu yang tidak merugikan alam dan segala isinya (non

maleficence atau no harm); Kedua, kewajiban untuk tidak mencampuri

(non-interference), yaitu kewajiban untuk tidak membatasi dan

menghambat kebebasan organisme untuk berkembang dan hidup secara

leluasa di alam ini sesuai dengan hakikatnya; Ketiga, kesetiaan, yaitu setia

kepada semacam janji terhadap binatang liar untuk tidak diperdaya,

dijebak dan dijerat, lalu dilepaskan; dan Keempat, kewajiban restitutif atau

keadilan retributif. Kewajiban ini menuntut agar manusia memulihkan

35 Ibid., 65.
36 Paul Taylor, Respect for Nature: A Theory of Environmental Ethics, (Princeton: Princeton
University Press, 1986), 13.
37 Ibid., 172-198.



18

kembali kesalahan yang pernah dibuatnya sehingga menimbulkan kerugian

terhadap alam, dalam bentuk kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup.

Manusia diwajibkan untuk mengembalikan alam yang telah dirusaknya ke

kondisi semula.

3. Ekosentrisme

Ekosentrisme merupakan kelanjutan dari teori etika lingkungan

hidup bisentrisme.38 Salah satu versi teori ekosentrisme adalah teori etika

lingkungan hidup yang sekarang ini populer dikenal sebagai Deep Ecology.

Deep Ecology pertama kali diperkenalkan oleh Arne Naess, seorang filsuf

Norwegia, tahun 1973.39 Deep Ecology (DE) menuntut suatu etika baru

yang tidak berpusat pada manusia, tetapi berpusat pada makhluk hidup

seluruhnya dalam kaitan dengan upaya mengatasi persoalan lingkungan

hidup. Deep Ecology berpandangan bahwa hubungan yang harmonis

antarspesies (interspesies) di muka bumi adalah kunci penyelesaian krisis

lingkungan.40

B. Islamdan Lingkungan Hidup

Islam sebagai agama yang mengemban misi rahmatan lil al-alamin

mempunyai aturan-aturan yang jelas dalam berhubungan dengan alam dan

lingkungan. Hanya saja ajaran-ajaran seperti itu menjadi terabaikan, sebab

dakwah yang selama ini dilakukan lebih ditekankan hanya pada persoalan-

persoalan ibadah saja, sementara persoalan-persoalan alam dan lingkungan

seakan-akan dianggap bukanlah persoalan ibadah. Hal ini ditandai dari kerusakan

lingkungan yang terjadi baik dalam lingkup nasional maupun global, ternyata

sebagian besar terjadi di lingkungan yang mayoritas penduduknya muslim.

Para ilmuwan dan peneliti tidak pernah berhenti bekerja keras mencari

solusi, tetapi kenyataannya kerusakan alam justru semakin menjadi-jadi. Dalam

kebingungan seperti itu, agama akhirnya dilirik untuk bisa menyelesaikan

persoalan tersebut. Bukankah setiap orang beragama, dan cenderung untuk

mengamalkan apa saja yang menjadi doktrin agamanya. Karena itu, tidak salah

38 Ibid., 92.
39 A. Sonny Keraf, Etika Lingkungan Hidup ... Op. Cit., 93.
40 Fachruddin M. Mangunjaya, dkk (Edit.), Menanam Sebelum Kiamat ... Op. Cit., 101.
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kalau memasukkan isu-isu pencemaran alam dan lingkungan dalam bingkai

agama.

Mengapa mesti agama? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Mary

Evelyn Tucker menyatakan paling tidak ada lima resep dasar yang dimiliki agama

untuk menyelamatkan lingkungan yang dikenal dengan lima R, yaitu: 1).

Reference atau keyakinan yang dapat diperoleh dari teks (kitab-kitab suci) dan

kepercayaan yang mereka miliki masing-masing; 2). Respect, penghargaan kepada

semua makhluk hidup yang diajarkan oleh agama sebagai makhluk Tuhan; 3).

Restrain, kemampuan untuk mengelola dan mengontrol sesuatu supaya

penggunaannya tidak mubazir; 4). Redistribution, kemampuan untuk

menyebarkan kekayaan; kegembiraan dan kebersamaaan melalui langkah

dermawan; misalnya zakat, infaq dalam Islam; dan 5). Responssibility, sikap

bertanggung jawab dalam merawat kondisi lingkungan dan alam.41 Dengan lima R

ini, agama sangat mungkin untuk ikut ambil bagian dalam pelestarian alam dan

lingkungan. Permasalahannya adalah bagaimana penyampaikan pesan-pesan

pelestarian lingkungan tersebut kepada setiap penganutnya, sebab selama ini

pesan-pesan seperti itu jarang tersampaikan, sehingga persoalan pelestarian alam

dan lingkungan dianggap sebagai persoalan-persoalan keduniaan yang terlepas

dari persoalan agama.

Ada beberapa pesan yang bisa dimainkan tokoh agama sebagai agen

perubahan dalam usaha konservasi antara lain: Pertama, sebagai motivator. Tokoh

agama (da’i) dengan dakwahnya harus bisa memberikan motivasi kepada setiap

orang untuk melakukan perubahan dari cara hidup yang banyak merusak alam dan

lingkungan menuju cara hidup yang memanfaatkan lingkungan dengan sebaik-

baiknya dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama. Kedua, sebagai

penghubung. Setelah audiens mempunyai motivasi untuk melakukan perubahan,

maka seorang tokoh agama (da’i) harus mampu menghubungkan dengan ide-ide

konservasi alam dan lingkungan yang telah digagas. Kalau kondisi tersebut telah

tercipta, maka sangat mudah mengadakan perubahan. Ketiga, sebagai

pendiagnosis masalah. Masyarakat ada kalanya tidak bisa dengan mudah

menerima materi dakwah, sebab mereka mempunyai banyak persoalan yang tidak

41 Ibid., 274.
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mampu mereka pecahkan. Karena itu, tokoh agama (da’i) harus mampu

mendiagnosa permasalahan-permasalahan yang dihadapi audiens (masyarakat),

dan memberikan alternatif-alternatif pemecahan masalah tersebut. Dan keempat,

sebagai pemelihara inovasi. Pemikiran-pemikiran baru tentang konservasi alam

dan lingkungan yang baru diterima masyarakat tentu tidak dengan serta merta

menjadi kesadaran yang kokoh, terkadang mereka masih sangat mudah berubah

ketika datang pengaruh-pengaruh lainnya. Karena itu, seorang tokoh agama (da’i)

harus terus-menerus memantau dan memelihara kesadaran baru tersebut secara

terus-menerus, sehingga kesadaran itu benar-benar menjadi pola hidup masyarakat.

Agama terutama Islam sebenarnya mempunyai pandangan (konsep) yang

sangat jelas tentang hubungan manusia dengan alam ini. Islam merupakan agama

yang memandang lingkungan sebagai bagian tak terpisahkan dari keimanan

seseorang terhadap Tuhan. Dengan kata lain, perilaku manusia terhadap alam

lingkungannya merupakan manifestasi dari keimanan seseorang. Dalam Islam,

menjaga alam dan memelihara lingkungan sama halnya dengan menjaga dan

memelihara kehidupan di alam, dan hukumnya wajib bagi siapapun seperti

wajibnya mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan ramadlan dan

berhaji. Islam merupakan agama yang amat peduli lingkungan (eco-friendly), baik

lingkungan alam maupun lingkungan sosial.42 Konsep Islam tentang lingkungan

ini ternyata sebagian telah diadopsi dan menjadi prinsip etika lingkungan yang

dikembangkan oleh para ilmuwan lingkungan. Akan tetapi konsep (ajaran) Islam

yang sangat jelas ini tampaknya masih belum banyak dipahami apalagi dijadikan

pedoman dalam bersikap dan berperilaku terhadap lingkungannya oleh sebagian

besar umat Islam yang jumlahnya tak kurang dari sepertiga penduduk dunia.

Dalam al-Qur’an, berkali-kali Tuhan mengecam manusia yang merusak

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

bumi (Q.S. Al Baqarah, 2:60, 205; Al Qashash, 28:88, Al Syu’ara, 26:183).

Tindakan merusak alam merupakan bentuk kezaliman dan kebodohan manusia. Al

Qur’an juga menggambarkan kebinasaan bangsa-bangsa kuno akibat tindakan

42 Lebih detailnya lihat E. Odum, Fundamental of Ecology, (New York: W.B. Sounders. Co,
1959).



21

mereka merusak alam. Semua perbuatan manusia yang dapat merugikan

kehidupan manusia merupakan perbuatan dosa dan kemunkaran.43 Maka, menurut

Nabi kaum muslimin, siapa saja, baik secara individu maupun kelompok yang

melihat tindakan tersebut dia berkewajiban menghentikannya melalui segala cara

yang mungkin dan dibenarkan.

Lebih jauh lagi, di antara pemuka agama Islam yang memiliki pengaruh

besar bagi masyarakat umum, hanya segelintir saja yang bangkit dengan suara

lantang membela ajaran Islam mengenai lingkungan dalam ilmu hukum maupun

ilmu agama dengan bahasa kontemporer, kepedulian atas masalah penting ini

masih belum cukup. Demi mencegah aksi kerusakan lingkungan yang biasa

dilakukan dengan mengatasnamakan kesejahteraan manusia, yang hasilnya tak

lain hanyalah kerusakan alam tanpa diiringi kesejahteraan manusia, dan bahkan

hilangnya eksistensi manusia itu sendiri, kita mesti mempertanyakan, mengapa

pemerintah atau bahkan sebagian besar ulama, tidak mendukung ajaran Islam

mengenai alam dan lingkungan.

Banyak faktor-faktor yang memengaruhi sebagai pemicu kerusakan

lingkungan. Indikasi dari semua kejadian ini menuju pada satu titik. Bahwa

manusia sudah tidak mampu mengemban tanggung jawabnya sebagai Khalifah fil

ardl (pemimpin di dunia). Padahal ajaran Islam menawarkan kesempatan untuk

memahami Sunatullah serta menegaskan tanggung jawab manusia. Ajaran Islam

tidak hanya mengajarkan untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, tetapi

juga mengajarkan aturan main dalam pemanfaatannya. Banyak ayat-ayat

al-Qur’an dan al-Hadith yang melarang manusia untuk berbuat kerusakan di bumi.

Salah satunya dalam Surat al-A’raf ayat 56 dijelaskan bahwa:

\  ľ  o \ Qľ ġ \ \

\ %

Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah

(Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut

43 Fachruddin M. Mangunjaya, dkk (Edit.), Menanam Sebelum Kiamat ... Op. Cit., 6.
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(tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya

rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”. (QS.

Al-A’raf: 56)

Peringatan dalam al-Qur’an tersebut memberikan sinyalemen bahwa

manusia harus selalu menjaga dan melestarikan lingkungan agar tidak menjadi

rusak, tercemar bahkan menjadi punah. Hal ini juga didukung oleh hadith Nabi

Muhammad saw yang memberikan ancaman bagi perusak bumi bahwa: ”Barang

siapa melakukan kezaliman terhadap sesuatu pun dari bumi, niscaya Allah akan

membalasnya dengan bergolan tujuh kali bumi yang ia zalimi” (HR. Bukhari).44

Tidak sedikit seruan Islam untuk berbuat ramah terhadap lingkungan.

Bahkan sejak timbulnya masalah krisis global lingkungan, para ahli lingkungan

telah menggunakan sudut pandang agama untuk memecahkan masalah lingkungan

tersebut. Pemikiran ini secara global semakin populer sehingga mendorong teolog

dan para ahli lingkungan bekerjasama dalam melihat masalah lingkungan dengan

sudut pandang baru. Oleh sebab itu, dalam upaya menumbuhkan semangat pada

pemeliharaan planet bumi yang hanya satu-satunya ini, pandangan agama

dianggap merupakan faktor penting yang memberikan kontribusi atas sikap

manusia terhadap alam dan lingkungan.45

Ada beberapa kisah sirah nabawi yang menjadikan pelajaran bagi kita

semua tentang bagaimana Nabi saw sangat peduli terhadap pelestarian

lingkungan. Nabi mengajak para sahabat untuk menghidupkan tanah-tanah yang

tidak produktif (ihya al mawat). Tanah di atas oleh Nabi Muhammad saw dan

para sahabat ditanami dengan pohon-pohon dan tanaman yang dapat bermanfaat

untuk penduduk muslim. Menanam pohon tersebut di maksud Rasulullah saw

bukan hanya untuk generasi saat itu tapi memang sebagai kepedulian Nabi untuk

generasi di masa depan.

44 Ma’ruf Amin, dkk, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975 , (Jakarta: Erlangga,
2011), 577.
45 Lihat makalah yang ditulis oleh Lynn White, Jr., The Historical Root of Our Ecological Crisis,
Science 155 (3767), 1967: 1203-1207. Pedoman ini memang selalu menjadi pedoman banyak
pemikiran ekologi dan praktisi lingkungan, bahwasanya agama menjadi penting karena ia
melandasi perlakuan manusia terhadap alam dan lingkungannya.
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Jika demikian, banyak manfaat dari reboisasi atau penghijauan, maka tak

heran jika agama kita memerintahkan umatnya untuk memanfaatkan tanah dan

menanaminya sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi saw dalam hadith-hadith

lainnya, seperti sabda Nabi saw :

َّل اِّ لَ ى لُ رَ رَ َرا رَ َرا لَ لِ ا رَ رَ بْ ََرر ر َ لُ بْ لِ رُ رَ َرا لٍ بْ رَ لَ بْ لُ ا رَ لَ ٌر را ٍَّ حر اٌٌ ِّ حر ٌر را ٍَّ حر ٌٌ بْ ْر ٌر را ٍَّ حر

ا رْ رُ لِ بْ ْر ّىّ حر رَ ْرُلى رَر بْ ر َ رَ ا رَ ر ّ بُ ا بْ ل َرِ ٌُ يَر لَ َر بْ لُ لٍ َرحر لٍ ْلير رَ لُ رْ ا َّ اِ بُ رَ َرا بْ ِل رْ َّ رُ رَ لِ َريب رْ ل َّ اِّ َىّ صر

بَ بَْر ير بَ َر
Artinya: “Jika hari kiamat telah tegak, sedang di tangan seorang diantara kalian

terdapat bibit pohon korma; jika ia mampu untuk tidak berdiri sampai

ia menanamnya, maka lakukanlah”. (HR. Ahmad dalam Al-Musnad)46

Betapa Nabi Muhammad saw sangat peduli terhadap alam walau kiamat

benar-benar sudah terjadi. Filosofi kepedulian di atas sudah sangat jelas

membuktikan bahwa ajaran Islam yang diajarkan Nabi Muhammad saw tidak

menginginkan adanya illegal logging maupun illegal mining sehingga

menimbulkan pohon tidak ada. Politik Nabi dalam lingkungan hidup sangat

mewajibkan manusia untuk peduli dan menanam pohon untuk menjaga kelestarian

lingkungan. Pada kerangka ini Nabi saw bersabda bahwa,
ٌر را ٍَّ حر لِ رَ ْرا لِ بِ ا لَ بْ ِل رِ حب ِّ اِ بٍْل رْ ٌَ ر ٍَّ حرل َ ح ََرر ىرا رْ لى رْ َ ٌر را ٍَّ حر لٍ ي لَ رُ لَ بْ لُ ْر ريب َلّ ٌر را ٍَّ حر

َّل اِّ َّى صر َّل اِّ لَ ى لُ رَ رَ َرا رَ َرا لب ٌِ رْ ل َّ اِّ رَ لُ رَ لَ لِ ا رَ بَْل ََرل ر َ بَ رْ ر َرّراٌرَ بَ رْ ََرر ىرا رْ لى رْ َ

بَ ر َ ٌْ ا ََرب ِل بَ ر َ ٌِ يب رَ لب ٌِ لَ لَ لُ ب َريرْ َْا بَ رَ لَ رِ بْ ْر بَ ر َ ا َُ بِ رَ لُ لِ بْ ْر لْ لَ بَ لَ بَ لَ ا رَ رْ َّ رُ رَ لِ َريب رْ

بَ رْ ٌر ََ ر َ ٌر را ٍَّ حر ل راٌرَ َرّ ٌر را ٍَّ حر لْ را رْ َ ٌر را ٍَّ حر ٌْ لَ بَ لَ ٌر رٌ رَ َرا رَ ٌُ ر ٍرَ صر لِ ْل ِرِل رْ ا رُ َّر ِل ٌَ رِ ي لْ ْر

رْ َّ رُ رَ لِ َريب رْ ل َّ اِّ َىّ صر اٌِّْلَ

Artinya: “Tak ada seorang muslim yang menanam pohon atau menanam

tanaman, lalu burung memakannya atau manusia atau hewan, kecuali

ia akan mendapatkan sedekah karenanya”. (HR. Al-Bukhori)47

46 HR. Ahmad No. 12512, Musnad al-Maksyirin.
47 Lihat Kitab al-Muzaro’ah hadith Nomor 2152
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diakses 8 Maret 2012.

Dalam aras praktis untuk menjaga kemanfaatan dan kelestarian alam

(fungsi manfaat dan reproduksi), misalnya Rasulullah saw melarang memetik

buah sebelum matang (ripe) dan siap di konsumsi, melarang memetik bunga

sebelum mekar dan menyembelih hewan ternak yang masih kecil dan belum

berumur. Nabi saw juga mengajarkan agar manusia selalu bersahabat sekalipun

terhadap makhluk yang tak beryawa.48

Semangat konservasi dan pelayanan terhadap pelestarian alam dan

lingkungan terdapat cukup banyak dalam istilah yang telah digunakan, baik yang

kita temukan di dalam al-Qur’an maupun dalam kitab-kitab klasik. Beberapa di

antaranya dalam istilah tersebut disebutkan secara spesifik dalam bentuk praktis

yang pernah diajarkan oleh Rasulullah saw seperti:49

1. Ihya al-mawat, menghidupkan lahan yang terlantar dengan cara reklamasi

atau memfungsikan kawasan tersebut agar menjadi produktif.

2. Iqta, lahan yang diijinkan oleh negara untuk kepentingan pertanian sebagai

lahan garap untuk pengembang atau investor.

3. Ijarah, sewa tanah untuk pertanian.
4. Harim, kawasan lindung.

5. Hima, kawasan yang dilindungi untuk kemaslahatan umum dan

pengawetan habitat alami.

6. Waqaf, lahan yang dihibahkan untuk kepentingan publik (ummat).

Pada prinsipnya, pandangan di atas memang melekatkan secara umum

tentang keharusan mengelola lahan secara baik dan benar, baik untuk kepentingan

manusia maupun kemanusiaan, juga untuk kepentingan alam sekitar termasuk

flora dan fauna yang termasuk ciptaan Allah SWT.

Istilah “penaklukan” atau “penguasaan” alam seperti yang dipelopori oleh

pandangan Barat yang sekuler dan materialistik tidak dikenal dalam Islam. Islam

menegaskan bahwa yang berhak untuk menguasai dan mengatur alam adalah

Yang Maha Menciptakan dan Maha Mengatur yakni Rabb al alamiin.

48 Moenawar Cholil, Kelengkapan Tarikh NabiMuhammad SAW, Jilid VIII, (Jakarta: PT. Bulan
Bintang, 1994), 15.
49 Fachruddin M. Mangunjaya, Konservasi Alam dan Lingkungan Dalam Perspektif Islam, dalam
http://agamadanekologi.blogspot.com/2007/03/konservasi-alam-dan-lingkungan-dalam.html,

http://agamadanekologi.blogspot.com/2007/03/ihya-al-mawat.html
http://agamadanekologi.blogspot.com/2007/03/iqta.html
http://agamadanekologi.blogspot.com/2007/03/ijarah.html
http://agamadanekologi.blogspot.com/2007/03/harim.html
http://agamadanekologi.blogspot.com/2007/03/hima.html
http://agamadanekologi.blogspot.com/2007/03/waqaf.html
http://agamadanekologi.blogspot.com/2007/03/konservasi-alam-dan-lingkungan-dalam.html
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Erlangga, 1995), 179.

C. Partisipasi Tokoh Agama

Istilah partisipasi berasal dari bahasa asing yang artinya mengikutsertakan

pihak lain. Beberapa definisi lain mengenai partisipasi adalah :

1. Santoso Sastropoetro mendefinisikan partisipasi sebagai keterlibatan

spontan dengan kesadaran disertai tanggung-jawab tehadap kepentingan

kelompok untuk mencapai tujuan bersama.50

2. Alastraire White mendefinisikan partisipasi sebagai keterlibatan komuniti

setempat secara aktif dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaannya

terhadap proyek-proyek pembangunan.51

3. Keith Davis mengemukakan definisi partisipasi sebagai: “Mental and

emotional involvement of a person in a group situation which encourages

him to contribute to group goals and share responsibility in them”.

Menurut Davis, partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional

orang-orang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk

memberikan kontribusi kepada tujuan kelompok atau berbagai tanggung

jawab pencapaian tujuan tersebut.52

4. Selain itu, Keith Davis juga melengkapi definisinya mengenai partisipasi

dengan mengemukakan gagasan lain tentang partisipasi. “There are three

ideas in this definition which are important to managers who will practice

the art of participation, most of them do agree on the importance of these

three ideas”. Di dalamnya terdapat tiga buah gagasan yang penting artinya

bagi para manajer atau pemimpin yang hendak menerapkan seni partisipasi

dan kebanyakan dari mereka sependapat dengan tiga buah gagasan

tersebut.

Dari beberapa definisi yang ada dapat disimpulkan bahwa partisipasi

memiliki tiga gagasan penting, yakni keterlibatan, kontribusi, dan tanggung

jawab.

1. Keterlibatan mental dan emosional/inisiatif.

50 Santoso Sastropoetro, Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan
Nasional, (Bandung: Penerbit Alumni, 1986), 39–40.
51 Ibid., 52.
52 Keith Davis & John W. Newstrom, Perilaku dalam Organisasi, Peterj.: Agus Darma, (Jakarta :
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Keterlibatan ini bersifat psikologis daripada fisik. Seseorang dalam

berpartisipasi lebih terlibat egonya daripada terlibat tugas.53

2. Motivasi kontribusi

Unsur kedua adalah kesediaan menyalurkan sumber inisiatif dan

kreatifitasnya untuk mencapai tujuan kelompok.54

3. Tanggung jawab

Partisipasi mendorong orang-orang untuk menerima tanggung jawab

dalam aktivitas kelompok. Ini juga merupakan proses sosial yang

melaluinya orang-orang menjadi terlibat sendiri dalam organisasi dan

ingin mewujudkan keberhasilannya.55

Wingert merinci partisipasi atau peran serta masyarakat menjadi beberapa

paham, antara lain: partisipasi masyarakat sebagai suatu kebijakan, partisipasi

masyarakat sebagai strategi, partisipasi masyarakat sebagai alat komunikasi,

partispasi masyarakat sebagai alat penyelesaian sengketa, dan partisipasi

masyarakat sebagai terapi.56

Dalam kaitannya dengan eksploitasi pertambangan batubara, maka

partisipasi dapat dipahami sebagai keterlibatan tokoh agama dalam memelihara

lingkungan hidup dan mencegah serta menanggulangi kerusakan dan

pencemarannya dalam sudut pandang ajaran Islam, sehingga tercipta suatu

lingkungan yang berkelanjutan.

53 Ibid.
54 Ibid., 180.
55 Ibid., 181.
56 Ibid., 14-16.



BAB III

METODEPENELITIAN

Pada bab ini, peneliti mengurai tentang metode penelitian yang dipakai

dalam tesis ini dalam beberapa item, antara lain: pendekatan dan jenis penelitian,

kehadiran peneliti, situs penelitian, teknik penentuan informan, sumber data,

teknik pengumpulan data, teknik analisa data, data pengecekan keabsahan data.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Beda halnya dengan penelitian yang menggunakan pendekatan penelitian

kuantitatif yang lebih didominasi oleh logika hipotetiko verifikatif dalam

menemukan hasil dari penelitiannya. Pada penelitian ini, pendekatan yang peneliti

gunakan adalah pendekatan kualitatif yang perhatiannya lebih banyak ditujukan

pada pembentukan teori substantif berdasarkan dari konsep-konsep yang muncul

dari data empiris, bukan pengukuran data empirisnya yang menghasilkan

penelitian yang bersifat apriori dan definitif. Dalam penelitian kualitatif ini,

peneliti merasa “tidak tahu mengenal apa yang tidak diketahui”, sehingga desain

penelitian yang dikembangkan ini merupakan kemungkinan yang terbuka akan

berbagai perubahan yang diperlukan dan lentur (elastis) terhadap kondisi yang ada

di lapangan pengamatan.

Di satu sisi dalam konteks pemilihan pendekatan, peneliti memiliki dasar

asumsi bahwa melalui pendekatan ini peneliti dapat menjelaskan sekaligus

memberikan pemahaman yang dapat dijadikan pijakan aktivitas partisipan,

menetukan macam-macam informasi, dan menguraikan fenomena. Alasan yang

lain sebagaimana diungkapkan oleh Moleong bahwa diantara ciri-ciri penelitian

kualitatif, antara lain berlatar alamiah atau pada konteks dari suatu keutuhan

(entity); instrumen adalah peneliti sendiri dan orang lain merupakan alat

pengumpul data utama; menggunakan metode pengamatan, wawancara, atau

penelaah dokumen; menggunakan analisis data secara induktif; lebih

menghendaki arah bimbingan penyusunan teori substantif yang berasal dari data;

data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka;

mementingkan proses daripada hasil; adanya batas penelitian atas dasar fokus

27
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yang timbul sebagai masalah dalam penelitian; meredefinikan validitas, reliabilitas,

dan objektivitas dalam versi lain dibandingkan dengan yang lazim digunakan

dalam penelitian klasik; menyusun desain yang secara terus-menerus disesuaikan

dengan kenyataan di lapangan; dan menghendaki agar pengertian dan hasil

interpretasi yang diperoleh dirundingkan dan disepakati oleh manusia yang

dijadikan sebagai sumber data.57

Berpijak dari paparan tersebut, pendekatan penelitian kualitatif yang sesuai

adalah fenomenologi naturalistic. Fenomenologi berusaha memahami subjek dari

sudut pandang subjek itu sendiri, sehingga penelitian dengan pendekatan kualitatif

dituntut untuk dapat menggali data berdasarkan apa yang diucapkan, dirasakan,

dan dilakukan oleh partisipan atau sumber data dan harus bersifat emic, artinya

memperoleh data sebagaimana apa adanya bukan berdasarkan apa yang dipikirkan

peneliti. Oleh sebab itu, penelitian ini berusaha untuk mengungkap dan

mempelajari serta memahami suatu fenomena beserta konteksnya yang khas dan

unik yang dialami oleh individu hingga tataran “keyakinan” individu yang

bersangkutan. Artinya, dalam mempelajari dan memahami fenomena tersebut

haruslah berdasarkan sudut pandang, paradigma dan keyakinan langsung dari

individu yang bersangkutan sebagai subjek yang mengalami langsung (first-hand

experiences) dari dampak eksploitasi pertambangan batubara.

Dalam penelitian ini ada beberapa prinsip dasar yang dikembangkan oleh

paradigma fenomenologi (interpretif) dan prinsip ini yang dipegang oleh peneliti,

yaitu: pertama, individu (peneliti) menyikapi sesuatu atau apa saja yang ada di

lingkungannya berdasarkan makna sesuatu tersebut pada dirinya; dan kedua,

makna tersebut akan diberikan berdasarkan interaksi sosial yang dijalin dengan

individu lain; dan makna tersebut dipahami dan dimodifikasi oleh peneliti melalui

proses interpretif yang berkaitan dengan hal-hal lain yang dijumpainya.

Jenis penelitian adalah studi kasus (case study) yaitu penelitian yang

dilakukan secara mendalam tentang suatu kawasan dalam waktu tertentu.

Tujuannya untuk memperoleh deskripsi yang utuh dan mendalam dari sebuah

entitas –yang dalam konteks ini adalah kabupaten Kotabaru. Data yang terkumpul

57 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002),
8-13.
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dari situs penelitian berupa kasus-kasus dieksaminasi meliputi, antara lain: potret

realitas (a snapshot of reality); bagian dari kehidupan (a slice of life); kehidupan

kecil (a microcosm); peristiwa (an episode); unit tindakan (an action unit);

eksaminasi yang mendalam tentang suatu hal (a depth examination of an instace);

dan eksaminasi yang inten tentang suatu unit (intensive examination of a unit).

B. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama penelitian

yang terjun ke medan penelitian. Dengan demikian, peneliti dengan penguasaan

wawasan terhadap bidang yang diteliti, kemampuan menggunakan metode

penelitian serta kesiapan akademik dan logistik memasuki situs penelitian. Di sisi

yang lain sebagai human instrument, peneliti menetapkan lokus penelitian,

memilih informan sebagai sumber data, mengumpulkan data, menganalisis data

yang dikumpulkannya, lalu menafsirkan data untuk dianalisis, kemudian

menyimpukan hasil temuan. Oleh karena itu, peneliti terjun langsung di medan

penelitian yaitu lokasi pertambangan serta masyarakat kabupaten Kotabaru.

Peneliti pada konteks ini beraksi terhadap segala stimulus dari lingkungan

kabupaten Kotabaru yang bermakna dan menyesuaikan diri terhadap semua aspek

keadaan yang ada. Melalui sikap yang demikian, peneliti dapat mengumpulkan

aneka ragam data sekaligus, karena setiap situasi merupakan keseluruhan. Namun

dalam melakukan penelitian, peneliti tetap menjaga orisinalitas penelitian,

menyediakan waktu untuk melakukan observasi langsung di situs penelitian

dengan menggunakan alat bantu, seperti kamera digital, bolpoin, buku catatan dan

alat perekam untuk memperkuat hasil observasi tersebut.

C. Situs Penelitian

Situs penelitian tesis ini adalah di Kabupaten Kotabaru Propinsi

Kalimantan Selatan. Situs ini dianggap sebagai lokasi penelitian yang cukup

representatif untuk melihat eksploitasi pertambangan yang memunculkan respons

dari tokoh-tokoh agama. Eksploitasi pertambangan di Kabupaten Kotabaru jika

dilihat dari aspek etis ekosistem sudah tidak mencerminkan kearifan terhadap

alam (lingkungan), sehingga perilaku mengeruk kekayaan alam tidak diimbangi
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dengan perilaku pemberdayaan alam pasca dikeruk sumberdaya alam yang ada.

Pertambangan batubara atau bijih besi tersebut tidak berbanding lurus dengan

kesejahteraan masyarakat, sebab “ongkos” daya rusak tambang yang dirasakan

oleh penduduk sekitar rusaknya hutan dan bentang alam, krisis air, penggusuran

lahan, hilangnya mata pencaharian dan konflik sosial sangat besar. Oleh sebab itu,

masyarakat Kabupaten Kotabaru berupaya secara kolektif-kolegial untuk

bersama-sama melakukan reklamasi lingkungan eks pertambangan dengan

berbagai cara salah satunya dengan fatwa-fatwa para tokoh agama.

D. Teknik Penentuan Informan

Pemilihan informan kunci dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik

sampel bertujuan (purposive) terutama informan yang dinilai mampu memberikan

pandangan dan pemahaman tentang permasalahan yang ada dalam fokus

penelitian. Dalam konteks ini informan penting dan sekaligus sebagai aktor dalam

mengeluarkan pernyataan-pernyataan penting terkait dengan eksploitasi tambang

di Kabupaten Kotabaru adalah para tokoh agama.

Di samping itu, dikarenakan membutuhkan keterlibatan dan penghayatan

langsung oleh peneliti terhadap obyek dilapangan. Jadi, instrumen penelitian

adalah peneliti sendiri yang langsung berhadapan dengan para subyek yang diteliti.

Karena itulah, pemilihan informan penelitian selanjutnya dilakukan dengan teknik

sampel bola salju (snowball), yang akan didasarkan pada data dan informasi yang

berkembang dari informan yang diambil berdasarkan teknik purposive tersebut.

Teknik sampel bola salju ini digunakan dengan cara menjaring sebanyak mungkin

informasi dari berbagai macam sumber.

E. Sumber Data Penelitian

Sumber data merupakan sumber di mana data itu diperoleh, maka peneliti

untuk mendapatkan data yang relevan dengan fokus penelitian data yang diambil

meliputi data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan

langsung dari obyeknya atau data yang belum jadi atau data yang langsung

diperoleh dan dikumpulkan langsung dari individu-individu yang diselidiki.

Untuk memperoleh data primer tersebut, peneliti terjun langsung ke lapangan
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dengan mewawancarai beberapa informan seperti Bupati Kabupaten Kotabaru,

Tokoh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lingkungan, Tokoh Partai Politik,

Tokoh agama (kyai, guru, ustadz, tokoh ormas Islam seperti pada ormas NU,

Muhammadiyah, MUI), dan stakeholder yang ada kaitannya dengan perolehan

data tentang partisipasi tokoh agama dan eksploitasi pertambangan.

Data sekunder dalam konteks ini merupakan sumber data yang tidak

dibatasi ruang dan waktu. Artinya jenis informasi atau data sudah tersedia,

sehingga peneliti tinggal mengambil, mengumpulkan dan mengelompokkan data,

walaupun peneliti tidak mempunyai kontrol terhadap data yang telah diperoleh

oleh orang lain. Dalam penelitian ini penulis mengambil data sekunder dari buku-

buku yang berkaitan dengan tokoh agama dan eksploitasi tambang, ensiklopedi,

kamus, majalah, makalah dan web site.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, teknik pengumpulan data sangat menentukan

berhasil tidaknya penelitian, maka dalam memilih data perlu memperhatikan

kesesuaian dengan jenis data. Oleh sebab itu, sesuai dengan fokus dan tujuan

penelitian ini, peneliti dalam pengumpulan data menggunakan teknik sebagai

berikut:

1. Wawancara Mendalam (In-depth Interview)

Wawancara adalah percakapan antara dua pihak dengan maksud tertentu,

dalam hal ini peneliti dengan Bupati Kabupaten Kotabaru, Tokoh LSM, Tokoh

Partai Politik, Tokoh agama, (kyai, guru, ustadz, tokoh ormas Islam seperti pada

ormas NU, Muhammadiyah, MUI), dan stakeholder yang ada kaitannya dengan

perolehan data tentang partisipasi tokoh agama dan eksploitasi tambang.

Percakapan tidak hanya sekedar menjawab pertanyaan–pertanyaan yang diajukan

dan menilai percakapan, melainkan suatu percakapan yang mendalam hingga

peneliti mampu memahami pengalaman dan makna dari pengalaman orang lain.

Tujuannya adalah untuk mengumpulkan dan memperkaya informasi atau data

yang sangat rinci, kaya, dan padat yang digunakan dalam analisis kualitatif.

Garis-garis besar pertanyaan disesuaikan dengan maksud penggalian data

yang ada kaitannya dengan perolehan data tentang partisipasi tokoh agama dan



32

eksploitasi tambang. Tehnik wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak

terstandar (unstandarized interview) yang akan dilakukan tanpa menyusun suatu

daftar pertanyaan yang ketat. Wawancara yang tidak terstandar ini dikembangkan

menggunakan: pertama, wawancara tidak terstruktur, sehingga peneliti bisa

mencatat berbagai respon yang tampak selama wawancara berlangsung, dan

memilah-milah pengaruh pribadi peneliti yang mungkin mempengaruhi hasil

wawancara, serta apa yang memungkinkan pewawancara dapatkan dari informan.

Pada waktu wawancara pertanyaan-pertanyaan dilakukan secara bebas (free

interview) dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan mulai dari yang sifatnya

umum.

Kedua, wawancara terstruktur sering disebut wawancara terfokus (focused

interview) di mana pertanyaannya tidak memiliki struktur tertentu, tetapi terpusat

pada satu pokok masalah ke pokok masalah yang lain. Wawancara tahap kedua

tidak menggunakan instrumen terstruktur, namun terancang garis-garis besar yang

disusun berdasarkan fokus penelitian. Kedua metode yang digunakan ini,

dilakukan secara terbuka (open interview) sesuai dengan sifat penelitian kualitatif

yang open ended, dan ditujukan kepada informan-informan tertentu yang

dianggap sebagai informan kunci (key informants).

2. Observasi Partisipan

Teknik observasi partisipan digunakan sebagai pelengkap sekaligus

menguji hasil data melalui wawancara yang diberikan oleh informan yang belum

menyeluruh atau belum mampu menggambarkan segala macam situasi atau

bahkan melenceng. Observasi partisipan merupakan karakteristik interaksi sosial

antara peneliti dengan subyak-subyek dalam lingkungan penelitian. Observasi

partisipan dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu: a). Dimulai dengan observasi

deskriptif (descriptive observation) secara meluas dengan melukiskan secara

umum situasi yang ada di Kabupaten Kotabaru; b). Observasi terfokus (focused

observation); yaitu yang menggali tentang eksploitasi batubara; dan c). Observasi

selektif, akhirnya setelah dilakukan analisis dan observasi berulang, diadakan

penyempitan dengan melakukan observasi selektif (selective observation) untuk

mencari pendapat para tokoh agama tentang eksploitasi pertambangan dan bentuk

partisipasi para tokoh agama dalam merespons eksploitasi tersebut.
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Reduksi Data

3. Dokumenter

Dokumentasi yang di pakai untuk mempelajari dan mencatat data-data

yang sudah didokumentasikan seperti buku, laporan, arsip, laporan kegiatan atau

dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pengumpulan data. Adapun data

yang ingin diperoleh dari metode ini adalah data tentang gambaran umum

Kabupaten Kotabaru seperti luas area, keadaan penduduk, keadaan SDA, foto-

foto dampak eksploitasi tambang, termasuk kegiatan-kegiatan advokasi LSM

lingkungan serta data lain yang terkait dengan penelitian ini.

G. Metode Analisis Data

Analisis data pada konteks ini dimaksudkan sebagai proses mengatur

urutan data mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian

data. Artinya, upaya ini dilakukan dengan jalan bekerja dengan data,

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola,

mensintesiskannya mencari dan menemukan pola, menemukan fakta yang penting

dan patut dipelajari, dan memutuskan hal-hal yang patut dideskripsikan.

Dalam penelitian ini, analisis data yang peneliti gunakan adalah analisis

data model interaktif dari Miles dan Huberman, seperti gambar yang tampak di

bawah ini:

Gambar 3.1: Analisis DataModel Interaktif Miles danHuberman

Koleksi Data Displai Data

Pemaparan
Kesimpulan

H. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk memeriksa keabsahan data peneliti menggunakan validitas data

triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang
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memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau

sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak

digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Peneliti dalam penelitian

ini menggunakan triangulasi sumber, yang berarti membandingkan dan mengecek

balik derajat kepercayaan suatu informasi yang di peroleh melalui waktu dan alat

yang berbeda dalam metode kualitatif. Adapun langkah yang digunakan adalah

dengan membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai

pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan

menengah atau tinggi, orang berada dan orang pemerintahan.



BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

Pada bab ini, peneliti mendeskripsikan data yang ada di situs penelitian

tesis ini yaitu Kabupaten Kotabaru sesuai dengan yang ada di fokus penelitian.

Mengenai deskripsi data ini, peneliti membagi tiga bagian, yaitu: gambaran umum

Kabupaten Kotabaru, paparan data sesuai dengan fokus penelitian (pandangan

tokoh agama tentang eksploitasi pertambangan batu bara dan partisipasi tokoh

agama dalam merespons pertambangan batu bara), dan temuan-temuan.

A. Gambaran Umum

Pada tahun 1905 Belanda mulai menapakkan kakinya di Pulau Laut

dimana wilayah ini sebelumnya sudah berdiri Kerajaan Kusan. Penjajahan

Belanda atas Pulau Laut ini merupakan akhir dari kekuasaan Raja Pulau Laut.

Kekuasaan Belanda atas Pulau Laut juga berakhir setelah Jepang berhasil

mengalahkan mereka pada tahun 1945. Pada tahun itu pulalah rakyat didaerah

Kalimantan Tenggara ini melakukan perjuangan kemerdekaan sampai dengan

Bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.

Salah satu tanda betapa heroiknya perjuangan rakyat diwilayah

Kalimantan Tenggara ini adalah sejarah pertempuran 7 Pebruari 1946 di Pagatan

dimana banyak putra bangsa yang berguguran dalam mempertahankan harga diri

sebagai sebagai sebuah bangsa. Rakyat melawan dengan sengit terhadap Belanda

yang mencoba memecah belah bangsa dengan mendirikan pemerintahan dengan

nama Dewan Kalimantan Tenggara dan lanschap lanchapnya. Rakyat, terutama

pemudanya, bersatu padu untuk merealisasikan keinginan mereka untuk
bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perjuangan ini

memperoleh hasil dengan keluarnya Surat Keputusan Presiden Republik

Indonesia pada tanggal 4 April 1950 dimana intinya adalah Kalimantan Tenggara

merupakan bagian dari wilayah Republik Indonesia.

Pada tanggal 29 Juni 1950 melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia Nomor C17/15/3 daerah Kabupaten Tenggara diubah

statusnya menjadi salah satu kabupaten dalam wilayah Propinsi Kalimantan

35
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Selatan dengan nama Kabupaten Kotabaru yang dipimpin oleh Bupati Muhammad

Yamani. Selanjutnya pada tanggal 30 Juni 1950 Pemerintah Pusat mengeluarkan

peraturan pembentukan Lembaga legislatif dengan nama Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD) yang berlaku untuk seluruh daerah Republik Indonesia.

Wilayah Kabupaten Kotabaru pada mulanya (berdasar Undang Undang

Nomor 3 Tahun 1950) mencakup kewedanaan Pulau Laut, Tanah Bumbu dan

Pasir. Pada tahun 1959 (berdasar Undang Undang Nomor 27 tanggal 29 Desember

1959) wilayah Kabupaten Kotabaru mencakup wilayah tadi dikurangi wilayah

Pasir.

Kabupaten Kotabaru telah melakukan berbagai upaya pembangunan dalam

wilayah tersebut di atas selama masa 40 tahun. Mulai tahun 1999 yaitu sejak

keluarnya Undang Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah,

Propinsi Kalimantan Selatan yang tadinya memiliki 11 kabupaten/kota menjadi 13

kabupaten/kota. Kabupaten Kotabarupun mengalami pemekaran dimana lima dari

20 kecamatan membentuk kabupaten sendiri dengan nama Kabupaten Tanah

Bumbu. Kabupaten Tanah Bumbu diresmikan pada tanggal 8 April 2003 oleh

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2003 tanggal

25 Pebruari 2003. Dengan adanya pemekaran tersebut Kabupaten Kotabaru saat

ini memiliki 20 kecamatan.

Kabupaten Kotabaru yang memiliki motto “Sa-ijaan” dengan makna:

semufakat, satu hati dan se-iya sekata, mempunyai wilayah seluas 9.422,46

KM2. Dengan demikian, ia merupakan kabupaten terluas di Propinsi Kalimantan

Selatan dengan luas lebih dari seperempat (25,11%) dari luas wilayah Propinsi

Kalimantan Selatan. Di sebelah utara, ia berbatasan dengan Propinsi Kalimantan

Timur, sebelah selatan dengan Laut Jawa, dan sebelah timur berbatasan dengan

selat Makasar, serta di sebelah Barat dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan,

Hulu Sungai Tengah, Banjar, dan Kabupaten Tanah Bumbu. Kabupaten ini terbagi

menjadi 21 kecamatan, 198 desa dan 4 kelurahan yang terletak di geografis 2020’-

4020’ Lintang Selatan dan 115015’-116030’ Bujur Timur. Kecamatan Hampang

merupakan kecamatan yang terluas dengan luas wilayah 17,88% dari luas

Kabupaten Kotabaru, terkecil adalah Kecamatan Pulau Sembilan yang luasnya

hanya 0,05% dari luas wilayah Kabupaten Kotabaru. Menariknya kabupaten
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terluas ini ditempati penduduk dengan jumlah 314.492 yang terdiri atas laki-laki

163.739 dan perempuan 150.753 dan rasio jenis kelamin 108,61 pada tahun 2014.

Tahun 2015 berjumlah 320.208 yang terdiri atas laki-laki 166.634 dan perempuan

153.574 dengan rasio jenis kelamin 108,5.

Kondisi alam Kabupaten Kotabaru bervariasi sesuai dengan keadaan alam

yang merupakan perpaduan alam pegunungan, daerah pantai (genangan), daratan

dengan daerah perairan yang dipenuhi oleh gugusan pulau-pulau kecil. Wilayah di

sebelah barat terdapat pegunungan Meratus yang memanjang sampai ke wilayah

Kalimantan Timur. Wilayah antara pegunungan dan daerah pantai merupakan

daerah landai sampai bergelombang. Daerah pesisir kebanyakan tertutup hutan

bakau dan hutan rawa. Daerah pengunungan Meratus dan Pulau Laut Tengah

merupakan kawasan yang bergelombang hingga terjal, sehingga jika dibaca secara

makro konfigurasi medan wilayah Kabupaten Kotabaru miring ke arah timur.

Dengan demikian, berdasarkan kelas ketinggian tempat, wilayah Kabupaten

Kotabaru mempunyai ketinggian dari 0 mdpl sampai > 1000 mdpl. Daerah dengan

ketinggian 0–7 mdpl merupakan daerah peralihan antara daerah pantai dengan

daratan, luasnya mencapai 30.756,44 Ha atau sekitar 3.21% luas kabupaten.

Daerah dengan ketinggian 7–500 mdpl merupakan daerah yang dapat

dibudidayakan secara optimal, luasnya mencapai 835.542,54 Ha atau sekitar

87.28% luas kabupaten. Untuk daerah dengan ketinggian di atas 500 mdpl pada

umumnya merupakan daerah yang bergelombang dan berbukit, luasnya mencapai

90.990,03 Ha atau sekitar 9,51% luas kabupaten.

Pada saat ini Kabupaten Kotabaru dipimpin oleh Bupati H. Sayed Jafar

Alidrus dan Wakil Bupati Ir. Burhanudin dengan masa jabatan 2016-2021.

Dengan kepemimpinan bupati ini, Kabupaten Kotabaru memiliki visi

“mewujudkan Kabupaten Kotabaru sebagai daerah unggulan di bidang agrobisnis

dan kepariwisataan serta kemandirian menuju masyarakat yang berkualitas dan

sejahtera”; dan misi antara lain: 1). Mengembangkan dan meningkatkan sektor-

sektor produksi di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan,

perikanan, dan kelautan untuk menunjang ekowisata dan agrobisnis serta

mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan memaksimalkan potensi

strategis yang ada di Kabupaten Kotabaru; 2). Mewujudkan struktur ekonomi
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yang berdaya saing dan pro kerakyatan dengan konsep pembangunan

berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; 3). Mewujudkan pemenuhan

infrastruktur dasar untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang layak

dan sejahtera; 4). Mewujudkan kemandirian masyarakat dengan pendekatan

partisipatif dan gotong royong; 5). Mewujudkan masyarakat yang religius, sehat,

cerdas, terampil; 6). Mewujudkan perbaikan sistem subsidi, perlindungan sosial,

dan penanggulangan/pengentasan kemiskinan; dan 7). Mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa melalui penyelenggaraan

pemerintahan yang aspiratif, partisipatif, dan transparan.

Berdasarkan pada visi dan misi yang dimunculkan oleh pemerintah daerah

tersebut secara implisit mendorong adanya pengembangan potensi dan kapasitas

ekonomi Kabupaten Kotabaru sebagai langkah yang strategis. Hal ini yang hanya

mungkin dicapai bila nilai-nilai tersebut terserap sebagai pola budaya lokal (local

culture), sehingga dapat menjadi kekuatan moral bagi masyarakat dan seluruh

pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Kotabaru. Kekuatan ini

selanjutnya menjadi modal dasar bagi pemerintah daerah dalam menghadapi

dinamika perkembangan masyarakat secara arif dan berkelanjutan. Lazim apabila

di lihat dari sektor perindustrian, sebagaimana yang dicatat oleh Badan Pusat

Statistik (BPS) Kotabaru pada tahun 2015, terdapat 295 perusahaan industri di

Kabupaten Kotabaru yang terdiri dari 27 industri kecil dan 287 industri rumah

tangga yang menyerap tenaga kerja 332 orang. Sebagian besar industri tersebut

berada di Kecamatan Pulau Laut Utara. Total investasi pada 2013 di Kabupaten

Kotabaru yaitu sebesar Rp. 4,25 triliun dengan nilai produksi sebesar Rp. 3,99

triliun. Nilai investasi terbesar adalah dari jenis industri makanan, minuman dan

pertanian.58 Artinya, sektor industri memiliki peran yang cukup signifikan

terhadap laju pertumbuhan perekonomian Kabupaten Kotabaru yang memiliki

luas daerah cukup luas untuk mengembangkan sektor tersebut. Apalagi tanah yang

ada di kabupaten ini umumnya merupakan tanah gambut basah yang sebagian

besar berada di daerah rawa sangat cocok untuk tanaman padi. Daerah Kabupaten

Kotabaru yang sebagian wilayah daratannya adalah merupakan tanah perbukitan,

58 Tim Penyusun, Dinamika Pembangunan Kabupaten Kotabaru 2015, (Kotabaru: Badan Pusat
Statistik Kabupaten Kotabaru dan Bappeda Kabupaten Kotabaru, 2016), 239.
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tanah keras yang mempunyai kontur perbukitan ini sangat cocok bila digunakan

untuk perkebunan pisang.

Potensi sumberdaya alam khususnya pertambangan di Kabupaten

Kotabaru sangat besar. Sumberdaya alam yang dihasilkan kabupaten ini yang

terbanyak, antara lain nikel, migas, emas, biji besi, batu gamping, dan marmer.

Lazim apabila sektor pertambangan berperan cukup besar dalam pembentukan

PDRB Kabupaten Kotabaru setelah sektor pertanian.59 Selama tiga tahun terakhir,

produksi batu bara yang berasal dari IUP memiliki kecenderungan meningkat,

namun yang berasal dari PKP2B menunjukkan penurunan. Pada saat ini produksi

bijih besi mengalami kenaikan produksi dibanding tahun sebelumnya.60 Bahkan

menurut laporan Indonesia-Investments yang dirilis pada 5 September 2016 yang

lalu, Kalimantan Selatan merupakan daerah yang memiliki sejumlah kantung

cadangan batu bara terbesar selain Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur.61

Artinya, sektor ini mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap laju

pertumbuhan PDRB Kabupaten Kotabaru. Hal ini terlihat dari PDRB perkapita

atas dasar harga berlaku dengan pertambangan pada tahun 2015 adalah sebesar Rp.

56.700.000 meningkat 11,8% dari tahun 2014 yang mencapai Rp. 54.300.000;

sedangkan dilihat dari PDRB perkapita atas dasar harga konstan 2010 dengan

pertambangan terjadi peningkatan sebesar 2,4% daripada kondisi tahun 2014 yang

mencapai Rp. 45.300.000 menjadi Rp. 45.900.000 pada tahun 2015.62

B. Paparan Data

1. Pandangan Tokoh Agama Tentang Eksploitasi Pertambangan Batu Bara di

Kabupaten Kotabaru

Berbagai kalangan masyarakat Kabupaten Kotabaru sendiri pada saat ini

melihat eksploitasi pertambangan batu bara masih pro dan kontra. Sebab kegiatan

59 Dikatakan demikian, karena sektor pertanian merupakan sektor utama dalam perekonomian
Kabupaten Kotabaru. Sektor ini sebagai penyumbang terbesar dalam pembentukan PDRB
Kotabaru yaitu sebesar 35,69% di tahun 2013. Sektor pertanian tediri dari subsektor tanaman
pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan. Selama tahun 2013, jenis
tanaman pangan yang mempunyai produksi terbesar adalah padi sawah yaitu sebesar 46.716 ton
dengan rata-rata produksi sebesar 50,51 kw/ha. Produksi terbesar ada di Pulau Laut Barat dan
Pulau Laut Timur. Ibid., 171.
60 Ibid., 239.
61 Lihat dalam http://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/batu-bara/item236?
62 RPJMD Kabupaten Kotabaru Tahun 2016-2021, 11.

http://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/batu-bara/item236
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63 Hasil penelitian peneliti dengan Noor Ipansyah selaku aktivis lingkungan Lembaga Advokasi
Masyarakat Sa-ijaan (LAMAS) di Kabupaten Kotabaru pada tanggal 15 Oktober 2016.

eksploitasi batu bara memiliki dua sisi yang saling bertentangan, antara lain:

pertama, ia merupakan sumber kemakmuran yang mampu menjadi penyokong

pendapatan daerah; dan yang kedua, ia perusak lingkungan yang sangat potensial,

di mana pertambangan terbuka (open pit mining) dapat mengubah secara total

ekologis lingkungan yang ada seperti iklim dan tanah akibat seluruh lapisan tanah

di atas deposit bahan tambang disingkirkan. Hilangnya vegetasi secara tidak

langsung ikut menghilangkan fungsi hutan sebagai pengatur tata air, pengendalian

erosi, banjir, penyerap karbon, pemasok oksigen dan pengatur suhu. Lazim

apabila di antara mereka memiliki pandangan yang apatis terhadap kegiatan

eksploitasi pertambangan tersebut yang dinilai memiliki pengaruh yang destruktif

terhadap ekologi lingkungan jika tidak lakukan secara arif dan etis.

Karena begitu banyak dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan

penambangan tersebut, maka memunculkan riak-riak penolakan dari masyarakat

terutama ketika ia mulai sadar terhadap lingkungan mereka yang kian lama terus

menerus rusak. Mereka mendorong untuk melakukan eksploitasi sumberdaya

alam tersebut dilakukan dengan kesadaran ekologis sehingga dapat memenuhi

standar lingkungan. Mereka juga menyadari komoditi hasil tambang yang dijual

oleh perusahan-perusahaan tambang yang ada di Kabupaten Kotabaru merupakan

tambang dalam bentuk bahan mentah yang pengelolaannya perlu memenuhi

standar yang pasti untuk tidak mencemari lingkungan yang dampaknya akan

dirasakan oleh generasi manusia selanjutnya. Salah seorang aktivis lingkungan

secara lugas menyatakan bahwa:

Perlu diketahui oleh masyarakat sini bahwa eksploitasi pertambangan yang
merupakan sumberdaya alam milik rakyat Kotabaru. Sudah seharusnya
apabila pertambangan itu untuk kemakmuran rakyat Kotabaru sendiri,
bukan untuk perusahaan atau golongan lain. Salah satu cara untuk
menyeimbangkan kemakmuran tersebut dengan pengembangan wilayah
Kotabaru ini. Perusahaan pertambangan wajib ikut mengembangkan
wilayah sekitar lokasi tambang untuk tidak meninggalkan kesengsaraan
lingkungan termasuk juga yang berkaitan dengan pengembangan
sumberdaya manusia Kotabaru. Karena hasil tambang suatu saat akan
habis, maka pengelolaan kegiatan penambangan perlu dilakukan dengan
memerhatikan lingkungan untuk tetap lestari, bersih, dan bisa untuk
dinikmati anak cucu kita. Terlebih lagi hasil penambangan tersebut perlu
dikelola dengan standar ekologis.63
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64 Hasil Wawancara peneliti dengan H. A. Juhdari selaku tokoh agama (guru pengajian) di
Kecamatan Kelumpang Tengah Desa Tanah Rata Kabupaten Kotabaru pada tanggal 6 Mei 2013.

Artinya, eksploitasi besar-besaran terhadap tambang batu bara secara

ekologis di Kabupaten Kotabaru memang ada sebagian yang telah memiliki

kesadaran dengan memprihatinkan lingkungan alam secara makro. Eksploitasi

yang mereka lakukan tersebut menimbulkan dampak yang mengancam kelestarian

fungsi lingkungan hidup dan menghambat terselenggaranya sustainable eco-

development yang secara sistemik perilaku manusia, terutama yang berkaitan

dengan alam, sangat berpengaruh. Untuk memberikan perlindungan terhadap

kelestarian fungsi lingkungan hidup, maka ada beberapa kalangan masyarakat

terutama yang tergabung dalam suatu gerakan advokasi lingkungan mencoba

mendorong adanya penerapan standar penambangan batu bara. Ketika peneliti

mewawancarai salah satu guru agama yang ada di Kabupaten Kotabaru tentang

dampak nyata yang dirasakannya, ia menyatakan bahwa:

Tapi apa yang yang mereka rasakan, penjualan lahan tidak sebanding
dengan masalah sosial yang timbul akibat penambangan itu. Penambangan
batu bara sejak puluhan tahun lalu itu lebih banyak membawa sisi buruk
bagi masyarakat. Lahan perkebunan yang tadinya menjadi penghasilan
masyarakat setiap bulannya, kini telah menjadi milik perusahaan, dan
masyarakat akhirnya tidak mempunyai penghasilan apa-apa. Memang,
harapan masyarakat sejak dibukanya areal tambang, masyarakat lokal
berharap bisa mendapatkan pekerjaan terutama para pemuda dan kaum
laki-lakinya. Tetapi mereka merasakan perusahaan bersikap tidak adil
karena mayoritas karyawan perusahaan berasal dari luar daerah
Kalimantan Selatan. Kalau pun ada penerimaan tenaga kerja lokal, itu pun
mesti didahului dengan aksi tuntutan dari masyarakat dan hanya
menempati posisi sebagai satpam/wakar, cheker, tenaga survei dan sedikit
sekali sebagai operator apalagi staf kantor dan manajemen. Padahal dalam
ketentuan AMDAL dikatakan perusahaan sebagian besar akan merekrut
tenaga kerja lokal.64

Memang banyak penambang batu baru di Kabupaten Kotabaru yang

dilakukan dengan terbuka (open pit mining) yang seluruh lapisan tanah di atas

deposit bahan tambang disingkirkan secara total hingga tidak menyisakan apa pun

diatasnya. Bahkan tragisnya, pasca penambangan batu bara dengan terbuka

tersebut, perusahaan membiarkan lahan terbuka lebar dan tidak menutup kembali

(reklamasi) dengan mengembalikan tanah untuk dapat ditanami kembali.
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65 Hasil penelitian peneliti dengan Noor Ipansyah selaku aktivis lingkungan Lembaga Advokasi
Masyarakat Sa-ijaan (LAMAS) di Kabupaten Kotabaru pada tanggal 15 Oktober 2016.

Konsekuensinya, ia hanya menjadi kubangan besar yang tidak produktif dan

menyebabkan terjadinya kubangan air dengan kandungan asam yang sangat

tinggi. Menurut salah satu kalangan yang ahli dalam bidang pertambangan pada

saat peneliti wawancarai menyatakan bahwa:

Air kubangan yang merupakan akibat dari pertambangan yang tidak
ditutup kembali mengandung zat kimia seperti Fe, Mn, SO4, Hg dan Pb.
Ada dua unsur yang sangat merugikan yaitu Fe dan Mn yang apabila
dalam jumlah banyak akan memiliki pengaruh luar biasa. Ia akan bersifat
menjadi racun bagi tanaman yang mengakibatkan tanaman tidak dapat
berkembang dengan baik dan cenderung menyebabkan mati. Sedangkan
SO4 berpengaruh pada tingkat kesuburan tanah dan PH tanah, akibat dari
itu adanya pencemaran tanah yang akan mengakibatkan tumbuh-tumbuhan
diatasnya akan mati.65

Selain itu, pencemaran tanah akibat dari eksploitasi batu bara tersebut

tidak hanya menyebabkan kerusakan ekosistem yang ada diatasnya. Ia juga

menyebabkan kerapuhan tanah yang sangat sulit untuk menahan air, sebagaimana

yang dikatakan oleh salah seorang anggota LSM Walhi ketika ia memberikan

pandangan tentang Pulau Laut bahwa:

Pertama, Pulau Laut sebagai Kabupaten ibukota yang saya ketahui,
memiliki potensi pariwisata, perikanan, perkebunan, pertanian dan
keanekaragaman hayati yang melimpah, jadi kalau ada keinginan
menjadikan pulau ini sebagai kawasan eksploitasi tambang maka tentu
potensi-potensi itu akan hilang. Kedua, daya tahan dan daya dukung
lingkungan di Pulau Laut sudah sangat rapuh. Sedikit saja hujan yang rutin
maka masyarakat sudah mengalami banjir, apalagi kalau hujan deras maka
lingkungan pegunungannya tidak dapat lagi menahan laju erosi dan
mengakibatkan banjir besar, dan banjir ini sudah sangat sering terjadi,
bahkan menelan korban jiwa. Belum lagi kalau musim kemarau, kemarau
pendek saja ketersediaan air bersih sangat memprihatinkan, apalagi
kemarau panjang. Artinya kehidupan masyarakat di Pulau Laut sangat
tergantung dari daya tahan dan daya dukung lingkungannya. Ketika daya
tahan lingkungan yang sudah rapuh ini dirusak lagi dengan eksploitasi
tambang, maka kehidupan masyarakat akan tambah sulit kualitas hidup
lingkungannya. Dan ketiga, Pulau Laut adalah salah satu miniatur dari
hutan tropis dunia, Pulau dengan luas ± 1.873,36 km2, ini secara langsung
adalah merupakan penyangga daratan bagian pesisir Timur - Selatan (zona
entrang tenggara) pulau besar Kalimantan, dengan demikian bisa
dikatakan pada analisis sementara bahwa eksistensi Pulau Laut secara
sederhana saja dari sisi lingkungan adalah turut sebagai penyangga abrasi
pantai teritorial daratan dari sisi pesisir wilayah sebelah tenggara pulau
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67 Hasil penelitian peneliti dengan Noor Ipansyah selaku aktivis lingkungan Lembaga Advokasi
Masyarakat Sa-ijaan (LAMAS) di Kabupaten Kotabaru pada tanggal 15 Oktober 2016.

besar Kalimantan. Dengan demikian keunggulan komparatif dari sisi
lingkungan, Pulau Laut turut memberikan kontribusi terhadap keberadaan
gigis garis pantai di wilayah Pulau Kalimantan dari sisi sebelah tenggara.66

Umumnya penambang yang ada di lingkungan Kabupaten Kotabaru untuk

memperoleh atau melepaskan bijih tambang dari batu-batuan atau pasir yang

melekat, para penambang menggunakan bahan-bahan kimia. Bahan-bahan ini

memiliki potensi yang luar biasa untuk mencemari tanah, air seperti sungai-sungai

yang ada dan lingkungan tempat mata pencaharian warga seperti pertanian atau

perkebunan warga. Terutama, yang peneliti lihat, pada pertambangan bawah

(underground mining) kerusakan lingkungan yang lazim terjadi diakibatkan

adanya limbah (tailing) yang dihasilkan pada proses pemurnian bijih tambang.

Salah satu kalangan masyarakat yang ahli bidang pertambangan menyatakan

bahwa:

Sebenarnya akibat dari tambang dalam (underground mining) maupun
tambang terbuka (open pit mining) sama. Dua cara ini akan menyebabkan
dampak kerusakan lingkungan yang fatal. Pada prosesnya ketika bijih
tambah dipisahkan dengan batu dan pasir yang melekat, maka proses ini
akan terlepasnya unsur-unsur kimia tertentu seperti Fe dan S dari senyawa
pirit (Fe2S) menghasilkan air buangan bersifat asam (Acid Mine
Drainage/Acid Rock Drainage). Senyawa ini akan hanyut terbawa aliran
permukaan pada saat hujan, dan masuk ke lahan pertanian di bagian hilir
pertambangan yang akan menyebabkan kemasaman tanah menjadi tinggi.
Tanah dan air asam tambang tersebut sangat masam dengan pH berkisar
antara 2,5 – 3,5 yang berpotensi mencemari lahan pertanian dan
perkebunan.67

Faktualnya, lingkungan pertanian dan perkebunan di sepanjang aliran hilir

pertambangan memang memiliki tingkat kesuburan tanah yang berbeda dengan

daerah hulu pertambangan. Salah satu contoh daerah Tanah Pasir sebagai aliran

hilir pertambangan dibandingkan dengan daerah Pasir memiliki perbedaan yang

nyata. Daerah Tanah Pasir yang tingkat kemasaman tanahnya tinggi cenderung

lebih rendah pendapatan masyarakatnya di sektor pertanian dan perkebunan,

dibandingkan dengan daerah Pasir yang memiliki kesuburan tanah yang tinggi.

66 Hasil wawancara peneliti dengan Dwitho Frasetiady selaku Manajer LSM Kampanye Walhi di
lingkungan Kabupaten Kotabaru pada tanggal 10 Desember 2013.
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Tidak heran daerah-daerah hilir aliran pertambangan mata pencahariannya bukan

di sektor pertanian dan perkebunan, tetapi ia memfokuskan dirinya pada sektor

pertambangan sebagai buruh pabrik (karyawan perusahaan pertambangan).

Oleh sebab itu, kalangan ulama’ ketika melihat beberapa dampak negatif

akibat pertambangan batu bara di Kabupaten Kotabaru memiliki pandangan yang

beragam. Ada kalangan yang memiliki pandangan moderat agar pemerintah

secara bersama-sama dengan masyarakat terutama tokoh agama (Ulama’) untuk

melakukan berbagai langkah membangun Kabupaten Kotabaru. Langkah-langkah

tersebut berupa aturan-aturan daerah yang perlu disesuaikan dengan norma agama

untuk memberikan batasan-batasan dalam eksploitasi kekayaan alam seperti batu

bara atau bijih besi di Kabupaten Kotabaru. Salah satu ulama’ menyatakan hal ini

sebagai berikut:

Sangat perlu, karena pesan ulama’ menjadi pengingat bagi pihak
pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan pemanfaatan sumberdaya
alam. Itu saja sudah cukup bagi kita...ulama’ itu kan bagian terpenting dari
masyarakat yang dapat menyampaikan pesan-pesan agama kepada umat
untuk secara bersama-sama menjaga melestarikan lingkungan.68

Ada pula kalangan ulama’ lain yang memiliki pandangan moderat yang selaras

dengan pandangan tersebut. Ia menyatakan bahwa:

Pertambangan di daerah kita ini telah nyata dampak kerusakannya seperti
lahan bekas tambang tidak dapat ditanami, lahan perkebunan dan pertanian
sangat kecil penghasilannya, kawasan hutan telah menjadi kawasan
pertambangan untuk jangka panjang, yang akhirnya ia pula menjadi
penyumbang terbesar lahan kritis yang susah dikembalikan lagi sesuai
fungsi awalnya, pencemarannya juga telah merusakan tambak dan terumbu
karang di pesisir, bahkan kalau musim penghujan sering terjadinya banjir,
longsor, lenyapnya sebagian keanekaragaman hayati, air tambang asam
yang beracun yang jika dialirkan ke sungai yang akhirnya ke laut akan
merusak ekosistem dan sumber daya pesisir dan laut. Intinya ia menjadi
pengrusak yang luar biasa, namun ia juga memberi manfaat yang luar
biasa pula bagi peningkatan kehidupan manusia seperti sarana prasarana
maju dengan hasil tambang. Maka perlu adanya kebersamaan antara
pemerintah dan tokoh masyarakat terutama ulama’ dalam menjalin
kerjasama membuat langkah-langkah pertambangan sesuai dengan nilai-
nilai agama.69

68 Hasil Wawancara peneliti dengan Abdus Shamad selaku ketua PDM Kabupaten Kotabaru pada
tanggal 10 Mei 2013.
69 Hasil Wawancara peneliti dengan M. Taher Abdad selaku aktivis lingkungan Environment
Parliament Watch EPW di Kotabaru pada tanggal 23 Januari 2016.
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Pandangan-pandangan moderat tersebut muncul selaras dengan keyakinan

dalam diri mereka yang menginginkan adanya keselarasan antara kepentingan diri

manusia sebagai khalifah Tuhan di muka bumi dengan sistem keseimbangan alam.

Masyarakat Kabupaten Kotabaru secara luas menginginkan adanya eksploitasi

batu bara dengan proporsional yang mengedepankan kemaslahatan masyarakat

pada saat ini dan masa yang akan datang. Masyarakat Kotabaru pada saat ini telah

mencoba untuk menelaah implikasi yang terwujud sejak adanya berbagai

penambangan di daerah Kotabaru. Mereka menyadari bahwa tanpa adanya

kesadaran lingkungan yang mereka bangun tidak akan terwujud tata kelola

pertambangan yang profesional, proporsional, dan mengorientasikan kepentingan

umum masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari keluhan warga di Desa Sungai Bali

yang terus menerus rugi, warga penambak sangat resah sejak sekitar tahun 2006

pertambangan bijih besi PT. SILO di Pulau Sebuku di buka dan dilegalkan hingga

sekarang. Ada salah satu warga yang menyatakan bahwa:

Mengapa kondisi Kabupaten Kotabaru seperti ini bisa terjadi? Karena
adanya perbedaan kepentingan antara kepentingan lingkungan dengan
kepentingan ekonomi, politik dan lain-lainnya yang menyebabkan ada
ketimpangan yang lebar. Terlebih lagi penegakkan hukum yang belum
baik, di tambah lagi adanya aturan yang dibuat seringkali mengakomodasi
beberapa kepentingan dan mengabaikan unsur lingkungan. Sehingga
aturan-aturan tersebut tidak dilaksanakan dengan konsisten, karena adanya
berbagai kepentingan yang ada. Mungkin adanya praktek otonomi daerah
yang memberikan kelonggaran yang luas untuk daerah mendorong
tubuhkembangnya pertambangan dan nyaris tidak terkendali seperti yang
kita lihat saat ini.70

Tidak hanya itu, pertambangan juga berdampak pada sektor perekonomian

maupun sosial, sebagaimana yang dikatakan oleh salah seorang guru pengajian

bahwa:

Satu hal yang harus diketahui bahwa, selama ini masyarakat wilayah ini
rata-rata memiliki mata pencaharian disektor perkebunan dengan cocok
tanam secara turun temurun, mereka masing-masing memiliki lahan,
kebun karet, kebun buah-buahan ternak dan lain-lain. Penghasilan tersebut
lebih dari cukup mereka dapatkan setiap bulannya. Oleh karena itu, ketika
adanya ekploitasi pertambangan batu bara skala besar telah menyebabkan

70 Hasil wawancara peneliti dengan H Mat Pigau selaku warga penambak Ikan Kerapu pada
tanggal 27 Oktober 2014.
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72 Hasil wawancara peneliti dengan H. M. Thohir selaku guru Pengajian di Kecamatan Kelumpang
Tengah Desa Tanjung Batu pada tanggal 20 Agustus 2016.

kerusakan hutan dan lingkungan yang cukup signifikan serta berdampak
buruk yang memengaruhi terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat
sekitar. Memang banyak sebagian desa yang sudah menjual lahan mereka
ke PT. Arutmin Indonesia, dan hari ini mereka semua merasakan dampak
yang luar biasa. Lahan perkebunan yang semestinya dipelihara untuk
menjadi penghasilan tetap setiap bulannya, dijual dengan harga yang
memang menggiurkan, ditambah dengan kompensasi para pemilik lahan
telah direlokasi ke tempat lain, tetapi masih diwilayah perusahaan besar
tersebut.71

Oleh sebab itu, ulama’ mencoba untuk mengambil pelajaran dari dampak

yang dimunculkan oleh eksploitasi batu bara tersebut. Semua pegiat lingkungan

hidup Kabupaten Kotabaru memiliki kesimpulan yang seragam, kegiatan

pertambangan di Kabupaten Kotabaru tidak membawa dampak keuntungan bagi

masyarakat dan daerah terutama lingkungan. Justru sebaliknya, kegiatan tambang

di Kabupaten Kotabaru, dinilai, hanya membawa bencana bagi lingkungan.

Melihat hal ini ulama’-ulama’ Kotabaru seperti salah satu kalangan yang

mengabdikan dirinya menjadi guru pengajian. Ia memiliki pandangan bahwa:

Setiap perilaku apapun yang dilakukan manusia pastilah menghasilkan
suatu akibat, memang begitulah hukum dunia. Ada sebab, ada akibat atau
ada akibat, pasti ada sebab. Begitu juga dengan kegiatan eksploitasi
tambang, pastilah membawa dampak terhadap lingkungan terlebih
terhadap kehidupan manusia. Namun, perlu dilihat apakah dampak
tersebut bersifat positif atau negatif. Hal ini yang harus dilihat secara jernih.
Jika ia membawa dampak positif, maka perilaku manusia tersebut taruhlah
penambangan merupakan perilaku yang menurut agama boleh dilakukan.
Tetapi sebaliknya, apabila perilaku tersebut hanya bisa memunculkan
dampak negatif, maka perilaku tersebut tidak boleh untuk dilakukan.72

Walaupun sudah banyak diketahui oleh kalangan masyarakat Kotabaru,

bahwa pertambangan pastilah merusak lingkungan dan akan berakibat pada

kehidupan anak cucu mereka nantinya. Namun berbagai alibi yang dikeluarkan

oleh perusahaan untuk menumbangkan kesadaran masyarakat dengan menyatakan

bahwa eksploitasi sumberdaya alam berupa batu bara atau bijih besi hanya

mengubah rona lingkungan semata, ia tidak merusak lingkungan untuk waktu

71 Hasil Wawancara peneliti dengan H. A. Juhdari selaku tokoh agama (guru pengajian) di
Kecamatan Kelumpang Tengah Desa Tanah Rata Kabupaten Kotabaru pada tanggal 6 Mei 2013.
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74 Hasil wawancara peneliti dengan H. M. Thohir selaku guru Pengajian di Kecamatan Kelumpang
Tengah Desa Tanjung Batu pada tanggal 20 Agustus 2016.

yang relatif lama. Alasan yang dikemukan tersebut oleh masyarakat Kotabaru

dinilai telah menjadi usang dan bahkan mendorong tumbuhnya sikap apatis

terhadap perusahaan yang tidak mengedepankan sikap ramah lingkungan. Bahkan

ada sebagian masyarakat yang memiliki pandangan negatif terhadap pemerintah

yang tidak inovatif dan kreatif terhadap pendapatan daerah:

Jika kita belajar dari berbagai kasus pertambangan yang ada di Indonesia
katakanlah seperti di Bengkulu. Pemerintahan daerah yang mengandalkan
sektor pertambangan batu bara, pasir besi di Seluma, dan lain-lain untuk
Pendapatan Asli Daerah (PAD, penel.) mereka. Artinya, pemerintahan
daerah yang demikian tidak kreatif, solutif, dan tumpul langkah-langkah
inovasinya. Sebenarnya pertambangan bukan satu-satunya sektor yang
mendatangkan keuntungan yang banyak. Memang pertambangan di satu
sisi membawa berkah bagi daerah, tetapi juga membawa bencana besar
akibat daya rusak seperti yang anda sendiri lihat di daerah Kotabaru ini.
Bagaimana kerusakan lingkungan, sosial, budaya masyarakat menjadi
terus menjadi bangsa konsumtif.73

Pandangan masyarakat Kotabaru tersebut menurut para tokoh agama wajar,

sebab ia lahir dari ketidakberdayaan dirinya yang terus menerus menikmati

dampak negatif dari penambangan. Oleh sebab itu, ada beberapa kalangan ulama’

yang berharap adanya upaya membangun kesadaran masyarakat dan perusahaan

melalui jalur pendidikan terutama kesadaran terhadap pentingnya pertambangan

bagi kehidupan manusia. Para ulama’ Kotabaru cenderung memiliki pandangan

positif terhadap proses penambangan batu bara sepanjang ia memiliki korelasi

yang kuat dengan kesejahteraan manusia:

Barang tambang dalam pandangan agama merupakan anugerah dari
Tuhan. Ia diberikan oleh Allah untuk dimanfaatkan oleh manusia untuk
semata-mata meningkatkan kesejahteraan manusia sendiri. Coba bapak
lihat dalam al-Qur’an surat ar-Ra’d ayat 17 sangat jelas bahwa Allah
menurunkan hujan, mengalirkan air untuk dimanfaatkan oleh manusia
untuk kepentingannya. Atau juga dalam surat al-Hadiid ayat 25 bagaimana
Allah ciptakan besi yang semata-mata untuk menolong manusia.74

Artinya, ulama’ Kotabaru berkeyakinan bahwa sumberdaya alam pada

dasarnya diperuntukkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dengan

73 Hasil wawancara peneliti dengan Drs. H. Bahrudin. HS. Selaku tokoh agama (Anggota DPRD
Kotabaru Periode 2014-2019 pada tanggal 23 Agustus 2016.
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75 Hasil wawancara peneliti dengan Ilham Masykuri Hamdie selaku pimpinan Lembaga Kader
Dakwah Praktis (LPKDP) pada tanggal 10 Desember 2016.

demikian, para ulama’ melihat adanya nilai kemanfaatan dalam pertambangan

yang ada di Kotabaru tersebut. Namun, hampir semua perusahaan pertambangan

di Kotabaru yang beroperasi lebih menitikberatkan faktor ekonomi (profit oriented)

dibanding faktor moral dan etika lingkungan atau pemberdayaan sektor ekologis.

Upaya pelestarian lingkungan yang dilakukan diorientasikan hanya pada tataran

sains dan teknologi –baca rekayasa ilmu pengetahuan- untuk mengurangi dampak

lingkungan yang ada, seperti upaya pengolahan limbah yang telah mencemari

lingkungan (tanah, air, atau udara). Ia berusaha untuk meminimalisasi dampak

negatif secara konstan melalui upaya daur ulang limbah pertambangan.

Pada hakikatnya, menurut keyakinan sebagaian ulama’ di Kotabaru, dalam

mencegah pencemaran dan perusakan lingkungan terhadap pertambangan perlu

didasarkan rencana pertambangan yang sistematis dengan mempertimbangkan

aspek kerusakan lingkungan mulai dari eksplorasi sampai pada reklamasi. Fakta

keadaan yang terlihat, pertambangan batu bara hanya menyisakan banyak

persoalaan lingkungan seperti program reklamasi yang tidak tuntas. Padahal

Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru seringkali memberikan imbauan untuk

memenuhi tanggung jawab tersebut. Pada konteks ini memang perlu dibangun

kesadaran moralitas ekologis sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu

pengasuh lembaga dakwah praktis bahwa:

Agama Islam mempunyai pandangan dan konsep yang sangat jelas tentang
perlindungan, pemberdayaan, dan pengelolaan lingkungan sumberdaya
alam. Dan terlebih lagi manusia pada dasarnya merupakan makhluk yang
diciptakan Allah untuk menjadi khalifah Allah di muka bumi dan juga
sebagai abdi Allah, maka ia diperintahkan tidak hanya untuk mencegah
perilaku menyimpang (nahi munkar) tapi juga untuk melakukan perilaku
yang baik (amr ma’ruf). Apabila ini dikaitkan dengan alam semesta yang
memang disediakan oleh Allah untuk manusia, maka manusia tidak hanya
memperlakukan alam sebagai objek, tetapi perlu juga diperlakukan sebagai
subjek kehidupan. Jadi manusia harus memperlakukan alam ini tidak
dengan semena-mena demi kepentingan manusia sendiri. Manusia perlu
memperlakukan alam ini dengan dasar moralitas yang di dalamnya
terdapat kesadaran ekologis.75

Kesesuaian dan keselarasan pengelolaan dan pelestarian lingkungan dalam

memberdayakan sumberdaya alam seperti batu bara, bijih besi, dan sumberdaya
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lainnya diyakini mampu menciptakan keseimbangan antara kehidupan manusia

dan alam. Kerangka dasar sebagai keyakinan normatif inilah yang mendorong

salah satu tokoh ulama’ pada setiap memberikan ceramah di berbagai daerah

Kabupaten Kotabaru terus menerus menyerukan untuk memperlakukan alam

sebagai patner manusia. Pola relasional yang demikian akan mendorong relasi

saling menguntungkan antara keduanya, atau bahkan manusia akan lebih banyak

menuai keuntungan. Ketika ia diwawancarai peneliti, ia secara lugas menyatakan

bahwa:

Dalam al-Qur’an dan al-Hadits ada beberapa firman Allah dan Hadits Nabi
SAW yang menyatakan empat hal tentang status dan posisi alam semesta.
Pertama, sebagai saudara se asal dengan manusia yakni sama-sama
makhluk ciptaan Allah dan pada umumnya sama-sama berasal atau
diciptakan dari tanah. Bahkan untuk bumi sendiri secara khusus bisa
dikatakan sebagai nenek moyang dalam proses menjadi termasuk manusia,
flora dan fauna. Tentu jika kita menyadari hal itu, kita tidak akan
memperlakukan alam semesta dengan semena-mena, justru sebaliknya
akan memelihara, melestarikan dan mengasihinya dengan sepenuh jiwa
raga. Memang, manusia sudah ditakdirkan Tuhan untuk menjadi Khalifah
Allah di muka bumi, artinya menjadi wakil Allah untuk memerintah
dengan adil dan amanah sebagaimana diperintahkan-Nya untuk
memakmurkan bumi. Kedua, alam semesta disebut sebagai ayat-ayat
Tuhan sebagaimana ayat-ayat al-Qur’an. Hanya saja kalau ayat-ayat al-
Qur’an itu merupakan ayat-ayat Tuhan yang tertulis, sedangkan alam
adalah ayat-ayat Tuhan yang tidak tertulis tapi tersebar dan sering di sebut
sebagai ayat-ayat kauniyah, dan ayat-ayat al Qur’an disebut dengan ayat-
ayat qur’aniyah atau kalamullah, maka ayat-ayat kauniyah disebut sebagai
sunnatullah. Keduanya sama-sama ayat Allah yang mempunyai aturan
yang sudah ditentukan, sudah barang tentu jika kita menghormati ayat-ayat
Tuhan yang tertulis dengan kesungguhan. Karena merupakan ibadah
kepada Allah, maka ayat-ayat Tuhan yang tertulis inipun seharusnya
diperlakukan sama. Jangan sampai hanya ayat-ayat al-Qur’an saja yang
dijaga kebersihan dan kesuciannya dari tangan-tangan kotor yang ingin
merusak dan membuat penyimpangan, tetapi ayat-ayat kauniyah diabaikan
begitu saja jika ada yang merusak dan menggotorinya. Mestinya ayat-ayat
Kauniyah kita jaga juga dengan sunguh-sungguh sebagaimana kita
menjaga al-Qur’aniyah. Jika kita sangat bersemangat melawan orang yang
menghujat al-Qur’an, mestinya kita juga punya semangat yang sama
ketika ada orang yang merusak lingkungan. Ketiga, alam semesta disebut
sebagai tempat sujud (Mesjid) yang seluas-luasnya atau sebagai mesjid
raya yang sebenarnya. Jika selama ini kita mensakralkan mesjid sebagai
Rumah Allah yang suci sehingga kita sangat rajin untuk membersihkan,
mempermegah dan memperindahnya, maka alam semesta sebagai mesjid
raya sebenarnya harus diperlakukan dengan cara yang sama. Bukan
sebaliknya dianggap sebagai tempat yang boleh dikotori, dirusak dan
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dianggap serendah-rendahnya. Dan keempat, alam semesta sebagai sarana
tafakkur bagi manusia. Artinya kalau tidak ada alam semesta manusia
tidak bisa tafakkur atau sekurang-kurangnya tafakkurnya bisa lalim. Allah
telah memerintahkan untuk memikirkan makhluk ciptaan-Nya dan
melarang memikirkan dzat-Nya. Kalau memikirkan ciptaan-Nya insya
Allah akan mengetahui dan menegakkan kebenaran.76

Bahkan ada pula kalangan ulama’ yang dengan tegas menyatakan Islam

memiliki pandangan yang konstruktif terkait dengan eksploitasi sumberdaya alam.

Apalagi sumberdaya alam tersebut dipergunakan untuk kepentingan manusia di

dalam kehidupannya. Dari dasar tersebut, ia menjelaskan bahwa:

Di dalam ayat al-Qur’an sudah sangat jelas dan tegas bagaimana al-Qur’an
memperingatkan dan menyuruh kita untuk menjaga, melestarikan, dan
merawat lingkungan, apalagi tujuan pemanfaatan sumberdaya alam
tersebut untuk kesejahteraan masyarakat. Banyak para pengusaha tambang
kita di Kotabaru yang berkali-kali naik haji, mereka sebenarnya tahu
persis, bahwa ajaran agama (Islam) sangat konsen terhadap pelestarian
lingkungan hidup.77

Artinya, sepanjang perilaku pertambangan sumberdaya alam tersebut

memberikan pengaruh yang positif terhadap kehidupan manusia, maka sepanjang

itu pula perilaku tersebut mendapatkan legitimasi legalitas dari agama. Terlebih

lagi pertambangan batu bara di daerah Kotabaru memberikan pengaruh yang besar

terhadap kehidupan masyarakat, terutama pada sektor perekonomian dan

kesejahteraan masyarakat serta menambah pendapatan asli daerah (PAD). Dilihat

dari kerangka ini, muncul pandangan ulama’ yang memberikan celah adanya

tambang batu bara di Kotabaru yang setidak-tidaknya memberikan kontribusi

terhadap kehidupan masyarakat. Menurut salah satu kalangan ulama’ hal ini

sesuai dengan nilai-nilai agama:
Agama diturunkan oleh Allah diperuntukkan bagi kesejahteraan kehidupan
manusia untuk hidup damai dan tentram. Kehidupan manusia di dunia ini
difasilitasi oleh Allah dengan berbagai kemudahan seperti adanya berbagai
sumberdaya alam ini. Oleh sebab itulah, kegiatan tambang batu bara atau
pun bahan lainnya sepanjang tidak memunculkan kerugian yang nyata bagi
manusia. kenyataan ini jika dikaitkan dengan nilai-nilai al-Qur’an, maka
yang bisa dijadikan sandaran adalah ayat 29 surat al-Baqarah menerangkan

76 Hasil wawancara peneliti dengan Humaidy Abdussami selaku dosen IAIN Antasari Banjarmasin
dan peneliti khazanah lokal di LK3 Banjarmasin pada tanggal 6 Mei 2013.
77 Hasil Wawancara peneliti dengan Abdus Shamad selaku ketua PDM Kabupaten Kotabaru pada
tanggal 10 Mei 2013.
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tentang segala sesuatu yang ada di langit dan bumi diciptakan oleh Allah
hanya untuk manusia.78

Melalui pola pemikiran tersebut, ulama’ cenderung melihat eksploitasi

batu bara atau pun bahan tambang lainnya sebagai perilaku bermata dua. Di satu

sisi ia bisa mendatangkan nilai kemanfaatan bagi kehidupan manusia, namun di

sisi yang lain ia juga membawa kemudharatan bagi lingkungan yang pada

akhirnya bermuara pada kehidupan manusia. Oleh sebab itu, para ulama’ di

Kotabaru sepakat “apabila penambangan tersebut dilakukan secara arif dan etis

dengan memerhatikan dampak lingkungan, maka penambangan merupakan

perbuatan yang diperbolehkan”. Pada konteks ini, ulama’ mendorong adanya

kebijakan hukum pidana sebagai penunjang ditaatinya norma-norma hukum

administrasi yang mengatur tata penambangan. Supremasi hukum pidana oleh

para ulama’ dinilai merupakan salah satu kebijakan yang penting dan perlu

mendapat perhatian, karena pada tataran implementasinya sangat tergantung pada

hukum administrasi. Ketika peneliti mewawancarai salah satu ulama’ tentang

kendala penegakkan hukum ia menyatakan bahwa:

Aturan-aturan yang mengikat tentang pertambangan harusnya menjadikan
aparatur pemerintah terutama pejabat administratif memiliki ketegasan
yang kuat untuk mengatur tata kelola pertambangan yang lebih arif
terhadap lingkungan. Masalahnya adalah terletak pada diskresi luas yang
dimiliki pejabat administratif tersebut serta pemahaman sempit terhadap
fungsi hukum pidana sebagai ultimum remedium dalam penanggulangan
pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, seringkali menjadi kendala
dalam penegakkan norma-norma hukum lingkungan. Ketika masalah ini
muncul, maka akan sulit menengakkan aturan-aturan hukum lingkungan
sebagai langkah preventif terhadap penambang-penambang yang ada.79

Memang fakta yang terjadi di Kabupaten Kotabaru, ketidaksinkronan

peraturan perundang-undangan disebabkan oleh tumpang tindih kepentingan antar

pribadi maupun kelompok yang mewarnai berbagai kebijakan penambangan

terutama di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Pandangan para ulama’ yang

menitikberatkan kemaslahatan umat manusia dan lingkungan menjadi tumpuan

78 Hasil wawancara peneliti dengan H. Nur Zazin dan H. M. Kamal selaku pengurus NU
Kabupaten Kotabaru pada tanggal 12 Desember 2015.
79 Hasil wawancara peneliti dengan Humaidy Abdussami selaku dosen IAIN Antasari Banjarmasin
dan peneliti khazanah lokal di LK3 Banjarmasin pada tanggal 6 Mei 2013.
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kewenangan mengatur tata kelola pertambangan. Bertitik tolak dari kondisi di

lingkungan Kabupeten Kotabaru yang sebagian besar terkena dampak destruktif

dari penambangan, maka para ulama’ dan masyarakat mendorong sinkronisasi

kebijakan hukum pidana dengan etika lingkungan –ada sebagian ulama’ yang

menyebutnya sebagai moral ekologis-, diperlukan pula pemberdayaan upaya-

upaya lain untuk mengatasi kelemahan penggunaan sarana hukum pidana. Upaya

ini sebenarnya oleh para ulama’ dan masyarakat diorientasikan dalam rangka

memberikan perlindungan terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup dan

korban yang timbul akibat degradasi fungsi lingkungan hidup tersebut. Penekanan

yang perlu menjadi tumpuan normatif menurut pengasuh lembaga dakwah praktis

adalah:

Patut kita bersyukur mendapatkan kekayaan alam yang berlimpah seperti
daerah ini. Tambang batu bara yang ada di sini merupakan sebuah
kekayaan alam yang telah Allah berikan untuk kita demi kemaslahatan kita
dan orang lain tentunya. Namun, perlu diingat bahwa kekayaan alam ini
merupakan sumberdaya alam yang tidak dapat diperbarui. Jika dalam
penambangan batu bara tidak secara arif dan bijaksana tentu akan merusak
alam yang berakibat bagi generasi yang akan datang, serta hancurnya
ekosistem kehidupan yang berada di hutan atau pun yang ada di perairan.80

Kerusakan lingkungan akibat penambangan batu bara yang tidak etis

memang mengakibatkan kerusakan lingkungan yang sangat parah. Sebagaimana

yang diungkapkan oleh manajer Kampanye Walhi kepada peneliti bahwa:

Eksploitasi batu bara secara besar-besaran dan membabi buta telah
mengakibatkan kerusakan alam yang sangat parah di Kabupaten Kotabaru.
Hutan-hutan lebat yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air menjadi
gundul dan kering kerontang. Sehingga tidak mengherankan apabila dalam
beberapa tahun ini kita selalu disajikan berita-berita tentang bencana alam
terutama banjir yang melanda Kabupaten Kotabaru. Pembiaran lubang-
lubang bekas galian batu bara yang ditinggalkan begitu saja dan
pencemaran lingkungan akibat aktivitas pertambangan tersebut seperti
debu, rembesan air asam tambang dan limbah pencuciannya terjadi
dihampir semua lokasi pertambangan dan bahkan mencemari air/sungai
yang dimanfaatkan oleh warga. Bukan itu saja, kawasan hutan dan rawa
yang selama ini menjadi wilayah kelola rakyat sebagai sumber mata
pencaharian mereka telah disulap menjadi areal yang gersang, tandus dan
kubangan-kubangan bekas galian batu bara. Di Pulau Sebuku misalnya,
sebagian besar kebun-kebun mereka sudah tergusur secara paksa tanpa

80 Hasil wawancara peneliti dengan Ilham Masykuri Hamdie selaku pimpinan Lembaga Kader
Dakwah Praktis (LPKDP) pada tanggal 10 Desember 2016.
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kompensasi yang layak dan bahkan ada yang tidak mendapatkan
kompensasi sama sekali oleh akibat adanya pertambangan batu bara PT.
Bahari Cakrawala Sebuku. Selain itu juga aktivitas pertambangan
menyebabkan rusaknya beberapa kawasan hutan mangrove dan rawa,
hutan nipah dan wilayah tangkapan ikan dan udang sebagai salah satu
sumber kehidupan masyarakat serta menyebabkan matinya puluhan ekor
ternak kerbau. Kondisi seperti ini sebenarnya terjadi di hampir semua
lokasi tambang yang ada di Kalimantan Selatan.81

Di lain sisi, seperti yang diungkapkan salah satu ulama’, eksploitasi batu

bara terkadang memunculkan konflik sosial. Dalam konteks ini para investor

sering menggunakan kekuasaannya untuk menggusur lahan dan rumah-rumah

warga untuk pertambangan batu bara, bahkan berbagai cara mereka lakukan yang

terpenting masyarakat mau menjual lahan untuk dijadikan lahan pertambangan

batu bara. Seperti cara-cara premanisme yang seringkali berujung pembunuhan

warga yang semata-mata nantinya warga setempat menjual lahan mereka untuk

lahan pertambangan. Guru agama yang mengajar di salah satu sekolah negeri dan

seringkali menjadi da’i di masjid-masjid menyatakan bahwa:

Sering terjadi bumbuhan premanisme yang turun tangan dengan berbagai
tindak tanduk sadis ketika pembebasan lahan untuk pertambangan. Tidak
jarang, preman-preman tersebut melakukan perilaku-perilaku garang dan
sadis yang berujung pada pembunuhan. Mereka sebenarnya hanya untuk
jaga-jaga kalau terjadi yang tidak diinginkan, tidak menutup kemungkinan
mereka memaksa supaya masyarakat ini akan menjual tanahnya yang
masuk dalam rancangan pertambangan. Itu rancak sudah saya mendangar
kabarnya dari masyarakat, (Itu sering sudah saya mendengar kabarnya dari
masyarakat) Selain itu, salah satu warga pernah bercerita bahwa ketika
saat rapat di antara dua belah pihak, antara yang ingin menjual lahan dan
tidak mau menjual lahan, maka yang ada dikedua belah pihak ada preman
yang memfasilitasi keduanya.82

Konflik sosial tersebut akhirnya banyak dimenangkan oleh perusahaan-
perusahaan yang ingin mengembangkan lahan pertambangannya. Ketika kondisi
ini terwujud muncul implikasi yang tragis pada aspek sosial ekonomi seperti yang
terjadi di desa Sarakaman Pulau Sebuku. Di mana ada perusahaan industri
pertambangan di Pulau Sebuku yaitu PT. Bahari Cakrawala Sebuku (BCS PT)
didirikan sejak tahun 1997 dan PT. Sebuku Iron Lateritic Ores (SILO PT)
didirikan tahun 2004. Semenjak tahun 2010 dua perusahaan industri tersebut
memperluas wilayah eksploitasi di Sarakaman yang warganya mayoritas sebagai

81 Hasil wawancara peneliti dengan Dwitho Frasetiady selaku Manajer LSM Kampanye Walhi di
lingkungan Kabupaten Kotabaru pada tanggal 10 Desember 2013.
82 Hasil wawancara peneliti dengan H. M. Thohir selaku guru Pengajian di Kecamatan Kelumpang
Tengah Desa Tanjung Batu pada tanggal 20 Agustus 2016.
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83 Hasil wawancara peneliti dengan Abdus Shamad selaku ketua PDM Kabupaten Kotabaru pada
tanggal 10 Mei 2013.

nelayan dan petani. Ketika perusahaan tersebut masuk dan masyarakat direlokasi
tempat tinggalnya, maka terjadilah transformasi mata pencaharian dan pergeseran
perekonomian warga dari level tinggi menurun ke level rendah. Masyarakat pada
akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa, mereka yakin bahwa dengan perizinan yang
telah diberikan oleh pemerintah daerah terhadap pengusaha tambang maka
perizinan tersebut tidak bisa dicabut kecuali pemerintah sendiri yang mencabut
perizinannya. Masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan untuk melarang
dengan cara apapun tidak akan bisa menghentikan pengusaha untuk melakukan
pertambangan.

Dengan demikian, ulama’ secara tegas menginginkan suatu tatanan

kebijakan pemerintah yang bersifat normatif dan mengikat terkait dengan

perizinan pertambangan batu bara. Hal ini didasari pada kenyataan pemerintah

daerah Kotabaru yang dari awal pembebasan lahan pertambangan sampai

pengelolaan batu bara kurang mengawasi dengan baik dari segi proses maupun

hasil akhirnya. Masyarakat sendiri ini membangun stigma umum yang bersifat

minor terhadap pemerintah bahwa ia hanya ingin mendapatkan keuntungan dari

hasil pertambangan batu bara, sehingga ia tidak memerhatikan dampak dari

pertambangan batu bara tersebut yang berakibat membuat kerusakan lingkungan

dan akan merugikan anak cucu mereka nantinya. Oleh sebab itu, salah satu

pengurus Muhammadiyah Kotabaru dengan tegas menyatakan bahwa:

Seharusnya pemerintah melakukan pengawasan yang ketat dalam hal
pertambangan ini, jika mereka para pengusaha tambang tidak menutup
(reklamasi, pene.) bekas lahan tambang tersebut, maka perlu diberi
peringatan, kalau perlu dicabut ijinnya. Sebab kalau tidak ditutup bekas
galian tambang tersebut itu akan merugikan masyarakat terutama
masyarakat sekitar tambang yang setiap hari menyaksikan kerusakan dan
boleh jadi sering terjadi banjir atau terjadi longsor nantinya.83

Berdasarkan fakta tersebut, ulama’ mendorong masyarakat, pengusaha,

dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru sendiri untuk membangun kesadaran

lingkungan berdasarkan pada nilai-nilai spiritualitas dan religiusitas. Kesadaran

ini yang akan mendorong perilaku etis dan arif di dalam melakukan penambangan

sumberdaya alam di Kotabaru. Ulama’ sendiri memastikan bahwa sumberdaya

alam yang ada di daerah tersebut merupakan anugerah dari Tuhan yang

diperuntukkan bagi kemajuan kehidupan umat manusia, namun hal itu tidak lantas
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menjadi alasan untuk mengeksploitasi tanpa batas dan merusak lingkungan.

Sebagaimana yang terjadi di lingkungan Kotabaru yaitu tanah pertanian yang

gersang, lubang-lubang bekas tambang yang tidak tertutup, tambak ikan yang

cenderung terus turun omsetnya, dan berbagai fenomena negatif merupakan ulah

penambang yang kurang memiliki etika dan moralitas terhadap lingkungan. Oleh

karenanya, perlu ada pegangan normatif bagi masyarakat, pengusaha, atau

pemerintah daerah:

Saya yakin bahwa masyarakat kita, pengusaha tambang, dan pemerintah
daerah sendiri merupakan orang-orang yang beriman dan berakal sehat.
Berbagai musibah seperti tanah longsor, banjir, atau kekeringan ini terjadi
tentu tidak dengan sendirinya. Ada sebab musababnya yang menimbulkan
bencana itu. Karena, sesungguhnya berbagai kerusakan di seantero bumi
adalah akibat ulah manusia sebagaimana yang tertera dalam al-Qur’an
surat ar-Ruum ayat 41. Di ayat yang lain yaitu di surat al-A’raf ayat 56
juga dikatakan bahwa janganlah merusak di muka bumi sesudah Allah
memperbaikinya. Artinya, kita harus sadar bahwa hubungan timbal balik
antara kita sebagai manusia dengan alam itu terikat. Kita perlu untuk
membangun kesadaran itu.84

Kesadaran ekologis ini juga dilakukan secara masif dan sistematis di

lingkungan masyarakat Kotabaru pada saat ini. Para tokoh masyarakat/adat dan

para ulama’ memberikan contoh atau teladan dalam menjaga dan memelihara

alam dan lingkungan mulai dari yang berbentuk perilaku seperti penanaman

pohon dan dalam bentuk tausyiah-tausyiah di pengajian. Sebab, mereka sendiri

sadar dengan anugerah Tuhan untuk manusia merupakan fakta yang tidak bisa

dibantah dan dengan demikian perlu penyelarasan antara perilaku, moralitas, dan

etika diri mereka dengan hakikat kemanusiaan mereka sebagai makhluk yang

berketuhanan.

Dengan demikian, para ulama’ Kotabaru pada saat ini menggeser

pandangannya secara sistemik. Isu lingkungan hidup yang merupakan rentetan

dari eksploitasi sumberdaya alam untuk kemajuan perekonomian daerah, yang

selama ini lebih banyak dilihat sebagai persoalan struktural sedikit demi sedikit

telah didekati dari sudut pandang keagamaan. Artinya, belakangan ini telah ada

tendensi dari para ulama’ dan para tokoh masyarakat Kotabaru untuk menjadikan



56

86 Hasil wawancara peneliti dengan Ilham Masykuri Hamdie selaku pimpinan Lembaga Kader
Dakwah Praktis (LPKDP) pada tanggal 10 Desember 2016.

nilai-nilai teologi sebagai perspektif dalam melihat isu lingkungan yang terkena

dampak langsung dari eksploitasi sumberdaya alam. Nantinya, upaya-upaya

mereka untuk membangun kesadaran ekologis bagi masyarakat, pengusaha, dan

Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru yang didasarkan pada iman diharapkan

berimbas langsung pada tata eksploitasi sumberdaya alam yang arif dan beretika.

Hal ini sangat perlu dimiliki oleh berbagai kalangan, sebagaimana yang dikatakan

oleh salah satu ulama’ bahwa:

Perlu sekali, ajaran agama bukan sebuah penghalang dalam membangun
kesadaran lingkungan. Ketika bentuk ekploitasi kekayaan alam berbasis
pada ajaran agama, maka sebenarnya kekayaan sumber daya alam tersebut
berarti sebagai anugerah Tuhan yang patut kita syukuri, tetapi jika
memberikan dampak mudharat yang besar, maka ajaran agama memiliki
pesan tersendiri sebagai kontrol untuk memperingatkan kita.85

Selanjutnya juga ada pandangan yang tegas memberikan pemahaman untuh

tentang agama dan lingkungan, bahwa:

Tujuan disyari’atkan hukum dalam Islam untuk manusia adalah untuk
memelihara kemaslahatan manusia itu sendiri. Di satu sisi adalah untuk
menghindari kerusakan (mafsadah) yang muncul di dunia maupun di
akhirat. Artinya, disyari’atkannya hukum adalah semata-mata untuk
kebaikan manusia dan demi kemaslahatan umat manusia tersebut. Untuk
mewujudkan kemaslahatan itu, ulama’ulama’ terdahulu membagi tujuan
hukum Islam menjadi lima kerangka besar, antara lain: 1). Sebagai
penjagaan agama (hifdz al-din); 2). Untuk memelihara jiwa (hifdz al-nafs);
3). Untuk memelihara akal (hifdz al-‘aql); 4). Untuk memelihara
keturunan (hifdz al-nasl); dan yang terakhir yaitu yang 5). Untuk
memelihara harta benda (hifdz al-mal). Pertanyaannya adalah bagaimana
mengenai posisi pemeliharaan lingkungan dalam Islam sendiri? Jawaban
dari pertanyaan ini adalah pemeliharaan lingkungan tersebut setara dengan
menjaga tujuan syari’ah yang lima tadi. Artinya, dengan menjaga
kelestarian lingkungan dengan cara memelihara dan memberdayakan
keelokan, kemurnian, dan keserasian lingkungan, maka itu sama halnya
dengan turut menjaga kelestarian kehidupan manusia yang tersimpul
dalam lima tujuan syari’ah tersebut.86

Ada juga salah satu ulama’ yang memberikan penjelasan secara komprehensif dan

detail, bahwa:

85 Hasil wawancara peneliti dengan Abdus Shamad selaku ketua PDM Kabupaten Kotabaru pada
tanggal 10 Mei 2013.
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Pertama, Islam mengajarkan tentang larangan melampaui batas dalam
eksploitasi sumberdaya alam. Pada dasarnya manusia telah diperintahkan
untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada dengan catatan bahwa
mereka tidak boleh melampaui batas atau melampaui apa yang sebenarnya
mereka perlukan. Di hadapan Allah semua bentuk pemanfaatan sumber
daya alam akan dipertanggungjawabkan dan pemakaian, konsumsi atau
eksploitasi semacam itu (yang melampaui batas) tentu akan mendapatkan
hukuman dari Allah atas dasar bahwa telah menggunakan sesuatu yang
melebihi dari kapasitasnya. Kedua, larangan eksploitasi dengan merusak
ekosistem. Aspek kedua dari pemanfaatan sumber daya alam ini adalah
adanya larangan untuk mengambil atau mengeksploitasi lingkungan hidup
dengan menimbulkan kerusakan yang massif atau kerusakan yang
membahayakan. Untuk itulah dalam pandangan Islam, orang tidak boleh
hanya berfikir sesaat tentang bagaimana mengeksploitasi sumberdaya alam
itu, akan tetapi harus berfikir tentang situasi atau keadaan jauh ke depan
yang mungkin akan terjadi sebagai akibat dari pola eksploitasi yang
semacam itu. Di dalam al-Qur’an surat at-Taubah ayat 4 dijelaskan bahwa
supaya kita takut kepada Allah seandainya kita meninggalkan di belakang
kita anak-anak yang lemah, yang dikhawatirkan kesejahteraan tidak
terjamin. Dalam batasan ketidakbolehan menimbulkan kerusakan atau
membahayakan dalam eksploitasi sumber daya alam ini ada dua
permasalahan yang penting untuk dipahami. Pertama, yang dimaksudkan
dengan tidak menimbulkan kerusakan atau bahaya adalah mengambil
sesuatu dari lingkungan hidup dengan cara tidak merusak bagi spesies
yang dimanfaatkan tersebut. Contoh mudah, yakni apabila orang mau
memanfaatkan daun dari pohon atau sebagian daun dari pohon, maka dia
harus menggunakan atau melakukan cara-cara yang tidak akan
membinasakan pohon itu. Kedua, mengambil fungsi lingkungan hidup
dengan tanpa membahayakan atau merusak keseimbangan ekosistem
kehidupan. Hal itu dikarenakan bahwa dalam pandangan Islam, Allah telah
menciptakan dunia ini di dalam apa yang disebut dengan fil mizan artinya
didalam sebuah kesetimbangan interaksi antara satu mahkluk hidup
dengan mahkluk hidup yang lain itu sudah tercipta sedemikian rupa
dengan penuh keteraturan. Pemanfaatan dari fungsi lingkungan hidup bisa
mengakibatkan terputusnya sebuah keseimbangan apabila pemanfaatan itu
tidak memperhatikan ekosistem yang ada. Sebagai pelajaran berharga buat
kita, 14 abad yang silam, dalam Islam dikenal adanya kawasan haram,
yaitu kawasan yang diperuntukkan untuk melindungi sumber daya agar
tidak diganggu. Nabi menetapkan daerah-daerah yang tidak boleh
diganggu dan dilanggar aturan ekosistemnya, membatasi aliran-aliran air,
memelihara beberapa fasilitas umum dan kota-kota tertentu. Di dalam
kawasan haram, fasilitas umum seperti sumur (penampungan air) harus
dilindungi dari kerusakan. Ruang untuk operasi dan pertahanan sumur juga
disediakan, termasuk melindungi airnya agar tidak terkena polusi. Nabi
menyediakan tempat beristirahat bagi ternak serta menyediakan ruang bagi
fasilitas-fasilitas irigasi. Begitu juga dengan konsep hima, yaitu sebuah
kawasan yang didirikan khusus untuk perlindungan kehidupan liar dan
hutan, yang merupakan inti undang-undang lingkungan Islam. Dengan
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demikian, hima adalah suatu usaha dalam melindungi hak-hak sumber
daya alam yang asli. Hima ditetapkan semata-mata untuk melestarikan
kehidupan liar dan hutan. Dalam konsep sekarang, seperti juga digunakan
di Indonesia, hima ini sama fungsinya dengan cagar alam.87

2. Partisipasi Tokoh Agama dalam Merespons Pertambangan Batu Bara di

Kabupaten Kotabaru

Ulama’-ulama’ yang ada di lingkungan Kotabaru merupakan salah satu

tonggak penyokong lahirnya ketentraman dan kenyamanan dalam bermasyarakat.

Lazim apabila di Kotabaru eksistensi ulama’ masih memiliki pengaruh yang luar

biasa terhadap bangunan tata kemasyarakat termasuk dalam aktivitas daya guna

sumberdaya alam. Dengan pernyataan-pernyataan yang mengandung nilai dan

norma keagamaan, kiprah ulama’ di Kotabaru sangat kuat dalam membangun

etika lingkungan. Oleh sebab itu, salah satu warga menyatakan bahwa:

Tanpa ulama’ yang berani mengeluarkan pandangan terkait dengan
kondisi sosial kemasyarakatan serta lingkungan ini. Daerah Kotabaru
mungkin akan hancur. Mungkin kita tidak akan hidup di Kalimantan lagi,
tetapi kita akan hidup di “Mantankali”. Dengan pernyataan-pernyataannya
tersebutlah kondisi pertambangan relatif sedikit arif lingkungan.88

Kepercayaan masyarakat Kotabaru terhadap ulama’ masih tergolong tinggi

dengan beragam motif dan pencitraan yang melatarinya. Ulama’ dalam pandangan

masyarakat Kotabaru merupakan sosok yang bisa mendorong masyarakat ke arah

yang lebih baik. Sebagaimana yang dinyatakan oleh salah seorang tenaga pengajar

di perguruan tinggi bahwa:

Kerusakan akibat eksploitasi batu bara bukan tak nyata di berbagai daerah
termasuk Kotabaru ini. Mulai dari bentangan daerah China hingga daerah
Kalimantan, atau pun mulai dari Shanghai hingga Banjarmasin. Berbagai
riset dan diskusi pelbagai organisasi lingkungan nasional maupun
internasional yang saya pelajari dan ikuti memberikan kesimpulan yang
sama, yaitu kerusakan akibat eksploitasi tambang itu terbentang dari tanah,
air dan udara. Dampak tersebut juga tidak hanya menghancurkan
lingkungan alam, tetapi juga berdampak keras bagi tatanan sosial
kemasyarakatan, warga masyarakat mulai hidup terasing dari dirinya
sendiri dan juga dari hakikat dirinya sebagai makhluk sosial. Adanya para
ulama’ inilah yang sedikit meredam gejolak kerakusan penambang batu

87 Hasil wawancara peneliti dengan Humaidy Abdussami selaku dosen IAIN Antasari Banjarmasin
dan peneliti khazanah lokal di LK3 Banjarmasin pada tanggal 6 Mei 2013.
88 Hasil wawancara peneliti dengan Sugian Noor selaku warga di Kabupaten Kotabaru pada
tanggal 13 Desember 2016.
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bara yang rentan menghancurkan lingkungan dan sosial kemasyarakatan.
Dengan adanya para ulama’ inilah masyarakat mampu disatukan dalam
bingkai kesadaran keumatan.89

Peran tersebut, dinilai oleh kalangan ulama’, merupakan bagian dari

tanggung jawab dirinya sebagai patron masyarakat. Oleh karena itu, para ulama’

mencoba untuk memberikan pemahaman yang utuh terkait dengan posisi manusia

di alam semesta. Dalam acara pengajian yang diselenggarakan oleh salah satu

majelis ta’lim, da’i yang juga merupakan salah satu informan peneliti mengurai

secara gamblang keterkaitan antara manusia dan alam (lingkungan). Da’i tersebut

menyatakan bahwa:

Hubungan manusia dengan lingkungan merupakan suatu keniscayaan yang
tidak bisa elakkan lagi. Artinya, antara manusia dengan lingkungan
terdapat keterhubungan, keterkaitan dan keterlibatan timbal balik yang
tidak dapat ditawar-tawar lagi. Lingkungan dan manusia ibarat dua entitas
yang saling terkait dan saling membutuhkan. Mereka terjalin sedemikian
eratnya, sehingga manusia tanpa terjalinannya dengan lingkungan tidak
dapat dibayangkan dan tidak dapat pula dipikirkan keberadaannya, atau
bahkan manusia sendiri yang akan musnah. Keterjalinan manusia dengan
lingkungan bersifat lentur, dinamis, dan multi. Artinya, keterjalinan
tersebut merupakan keterjalinan sadar yang dihayati dan dijadikan sebagai
akar serta inti kepribadian manusia sendiri. Perenungan yang mendalam
tentang keterjalinan manusia dengan lingkungan akan mendorong pada
upaya pencarian diri dan mengerti akan hakikat diri manusia sendiri. Hal
ini disebabkan karena manusia adalah ada dalam lingkungan dan
beraktivitas di dalamnya. Ketiadaan ada dalam lingkungan tersebut akan
menyebabkan manusia menjadi tidak ada dan musnah.90

Selain menggunakan media dakwah sebagai media untuk membangun

kesadaran lingkungan, ulama’ secara terus menerus mencoba melakukan upaya-

upaya konstruktif yang bisa mencegah dan menanggulangi perilaku eksploitatif

yang tidak beretika dan bermoral. Dikarenakan ulama’ memiliki pengetahuan

agama yang tinggi dan memiliki pengetahuan yang luas tentang hubungan antara

Tuhan, manusia dan alam, maka masyarakat berharap ia mampu memberikan

pencerahan terkait dengan pola kerusakan lingkungan, sosial, dan perekonomian

akibat eksploitasi batu bara. Lazim ketika para ulama’ memberikan penyataan-

89 Hasil wawancara peneliti dengan Ibnu Faozi selaku Ketua Pemuda Muhammadiyah dan tenaga
pengajar di perguruan tinggi Kotabaru pada tanggal 16 April 2016.
90 Hasil wawancara peneliti dengan Ilham Masykuri Hamdie selaku pimpinan Lembaga Kader
Dakwah Praktis (LPKDP) pada tanggal 10 Desember 2016.
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pernyataan yang bersifat nomatif tentang lingkungan, masyarakat akan merespon

dengan perilaku yang positif (atau bahkan ada yang apatis). Namun, mayoritas

masyarakat Kotabaru memiliki harapan besar terhadap mereka untuk mengurangi

dampak eksploitasi batu bara tersebut.

Di satu sisi, ulama’ dihadapan masyarakat Kotabaru merupakan salah satu

wakil rakyat dan juga representasi masyarakat dalam memahami persoalan yang

sedang terjadi pada saat ini. Oleh karena itu, ulama’ diharapkan untuk dapat

memberikan kontribusinya dalam persoalan dampak eksploitasi batu bara terlebih

peran mereka dalam memperjuangkan hak-hak warga yang masih menjadi

kewajiban perusahaan pertambangan. Tidak jarang akhirnya para ulama’ berdiri

dihadapan pengusaha atau pemerintah daerah dan ia memang mampu memberikan

dan mengemukakan pandangannya serta menyalurkan aspirasi masyarakat kepada

pemerintah dan pengusaha. Sampai satu saat ada seorang ulama’ mengusulkan

untuk mengadakan musyawarah tentang upaya untuk meminimalisir dampak

eksploitasi batu bara.

Akhirnya disepakati untuk mengadakan musyawarah yang bertempat di

rumah salah satu tokoh masyarakat. Di dalam musyawarah tersebut para tokoh-

tokoh yang hadir termasuk para pemuka agama membicarakan dampak yang

ditimbulkan oleh eksploitasi batu bara pada aspek lingkungan, sosial, ekonomi,

maupun budaya. Dari musyawarah tersebut menghasilkan rekomendasi berupa

beberapa pendekatan yang perlu ditempuh oleh masyarakat, pengusaha, serta

pemerintahan daerah. Rekomendasi tersebut antara lain:

Untuk segera melaksanakan upaya-upaya rekonstruksi penambangan
sumberdaya alam yang ramah lingkungan dan adanya pembangunan
berkelanjutan, antara lain: bagi pengusaha untuk melakukan penambangan
dengan menggunakan dua pendekatan, antara lain pendekatan yang
berorientasi teknologi preventif yaitu pengembangan sarana jalan/jalur
khusus untuk pengangkutan bahan tambang terutama pasir besi, sehingga
resiko penyebaran debu pasir besi; dan juga menggunakan pendekatan
lingkungan yang ditujukan bagi penataan lingkungan. Melalui pendekatan
ini diupayakan untuk meninjau ulang setiap penambangan dengan
mengedepankan etika lingkungan. Sedangkan bagi pemerintah untuk
menggunakan pendekatan administratif yang mengikat semua pihak dalam
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kegiatan penambangan dengan mematuhi ketentuan-ketentuan yang
berlaku.91

Melalui forum musyawarah tersebut, para ulama’-ulama’ tersebut tidak hanya

mengimbau masyarakat, pengusaha, dan pemerintah daerah untuk melakukan

rekomendasi hasil musyawarah tersebut. Akan tetapi, mereka berdiri di depan

untuk menerapkan nilai-nilai kearifan ekologis sesuai tuntunan agama agar ia bisa

menjadi contoh bagi masyarakat secara luas.

Tidak jarang pula para ulama’ menuntun masyarakat dan membimbing

mereka untuk meningkatkan keperdulian mereka terhadap lingkungan. Artinya,

para ulama’ melalui pendekatan edukatif, kepada masyarakat yang dilakukan serta

dikembangkan untuk membina dan memberikan penyuluhan/penerangan terus

menerus memotivasi perubahan perilaku dan membangkitkan kesadaran untuk

ikut memelihara kelestarian lingkungan. Salah satu tokoh masyarakat menyatakan

bahwa:

Para guru dan tokoh-tokoh masyarakat sering mengajak masyarakat untuk
menjaga, memelihara, dan melestarikan lingkungan. Petuah-petuah mereka
mencerminkan suatu keinginan yang besar agar lingkungan yang ditempati
kita jauh dari berbagai bencana dan wabah penyakit. Setiap saat mengajak
untuk menjaga dan memelihara lingkungan terlebih para guru sering
mencontohkan dengan para umat terdahulu yang membuat kerusakan pada
akhirnya mereka sendiri mendapatkan bala’nya. Saya amat senang dengan
cara guru memberikan wejangan-wejangan tersebut, mendidik dan dapat
kita tiru.92

Melalui peran edukatif tersebut, para ulama’ mengokohkan diri mereka

sebagai benteng pertahanan moralitas masyarakat. Dampak eksploitasi batu bara

tidak hanya merusakan tatanan ekosistem lingkungan (tanah, air, dan udara),

tetapi juga berdampak pada tata sosial kemasyarakatan Kotabaru yang cenderung

memiliki kehidupan egoistik dan individualistik akibat dari kurangnya hidup

bersama –sebab ia lebih hidup dalam rutinitas kerja di sektor pertambangan. Pada

kerangka inilah, para ulama’ mendudukkan diri mereka sebagai pengawal akidah

masyarakat. Ulama’ memberikan pemahaman akidah yang bersumber dari Allah

91 Hasil musyawarah yang dilakukan oleh para ulama’ dengan tokoh masyarakat dan kalangan
akademisi pada tanggal 10 Oktober 2013 di Kecamatan Kelumpang Tengah Desa Tanjung Batu
bertempat di kediaman H. M. Thohir.
92 Hasil wawancara peneliti dengan Syahruni selaku tokoh masyarakat Desa Tanah Rata
Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru pada tanggal 6 Desember 2014.
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dan Rasul-Nya, memerhatikan pola pikir masyarakat yang membelakangkan peran

agama dalam kehidupannya dan melakukan koreksi terhadap penyimpangan

pemahaman agama yang mengakibatkan tata kehidupan masyarakat jauh dari

nilai-nilai agama. Dengan demikian, eksploitasi batu bara diorientasikan oleh

semua kalangan ulama’ untuk dilandasi dengan nilai-nilai agama agar kerusakan-

kerusakan mampu diminimalisir, sebagaimana yang dikatakan salah satu ulama’

bahwa:

Sangat perlu sekali, karena kekayaan alam dan menjaga lingkungan, itu
adalah bagian yang tak terpisahkan dalam hal pemanfaatan sumber daya
alam. Agama itu jangan dianggap sebagai penghambat kinerja,
penghambat mencari usaha, berbisnis dan sebagainya. Agama itu justru
sebagai alat bagi orang untuk melakukan kontrol atas usaha yang
dilakukan. Nah jika para pihak yang terkait dalam hal usaha pertambangan
dapat membangun kesadaran lingkungan yang berbasis pada ajaran agama,
inilah sebenarnya yang menjadi tujuan dari usaha itu sendiri. Karena kalau
hanya mengandalkan materi tanpa memerhatikan dampak buruknya dari
usaha kita, tentu ini tidak sesuai dengan kaidah agama.93

Menariknya, para ulama’ Kotabaru secara konsisten memproklamirkan

diri mereka sebagai penegak amar ma’ruf nahi munkar, sehingga ia berperan

memberikan pemahaman kepada masyarakat Kotabaru bahwa tugas amar ma’ruf

nahi mungkar adalah kewajiban bersama sesuai dengan bidang masing-masing

untuk mendorong orang lain berperilaku welas asih, berbudi pekerti yang baik

antar sesama dan lingkungan serta untuk terus memiliki daya risau terhadap

keadaan lingkungan yang rusak akibat eksploitasi batu bara. Sebagaimana bentuk

pernyataan dari ketua MUI Kotabaru bahwa:

Secara spesifik memang tidak ada dalam ajaran Islam digambarkan lahan
mana yang boleh di eksploitasi atau yang tidak boleh, tetapi jika memang
lahan itu memiliki nilai potensi yang sangat menguntungkan buat
masyarakat, Islam sangat menganjurkan untuk dimanfaatkan sebagai
potensi bagi masyarakat, tentu saja yang diperhatikan adalah
kelestariannya.94

Prinsip itulah yang mayoritas ulama’ Kotabaru dipegang teguh hingga ia berani

untuk bertindak dan bersikap sesuai dengan keyakinan mereka sendiri. Salah satu

93 Hasil wawancara peneliti dengan H. M. Thohir selaku guru Pengajian di Kecamatan Kelumpang
Tengah Desa Tanjung Batu pada tanggal 20 Agustus 2016.
94 Hasil wawancara peneliti dengan Mukhtar Mustajab selaku ketua MUI Kabupaten Kotabaru
pada tanggal 6 Mei 2013.
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bentuk dari sikap tersebut adalah menegakkan syiar Islam dan kebenaran dengan

daya upaya yang mereka miliki, sehingga dalam hasil wawancara peneliti ada

percikan penyataan bahwa:

Sebagai umat Islam kewajiban untuk menegakkan agama Islam dengan
segala cara daya upaya, kemampuan, pikiran, jiwa raga dan harta yang
dimiliki. Namun yang istimewa bagi ulama’ lebih mengetahui ajaran-
ajaran agama yang membina umat untuk ambil bagian dalam menentukan
pola pikir masyarakat yang telah mengakui mereka sebagai pemimpin dan
penuntun tata kehidupan masyarakat. Jadi apa kata ulama’ akan senantiasa
mereka anut dan apa yang mereka perbuat akan masyarakat tiru. Disinilah
peran ulama’ di dalam membina umatnya menjadi sangat penting.95

Yang sangat penting dari peran-peran ulama’ adalah peran menegakkan
kebenaran dan menuntut masyarakat memiliki pola pikir “yang benar ya
benar, yang salah ya salah”. Jika anda (maksudnya adalah peneliti) banyak
mengaitkan dengan eksploitasi tambang, maka sudah sewajarnya ulama’
berdiri di garda depan untuk menyuarakan etika dan moralitas dalam
mengeksploitasi tambang. Melalui suara tersebut masyarakat akan tahu
dan mencari cara untuk menambang yang beretika dan memiliki moral.96

Memang pada sisi faktual, para ulama’ Kotabaru tidak kenal takut untuk

menghadapi para pengusaha tambang. Ulama’ berdiri di garda depan memberikan

pernyataan-pernyataan “haram” atas eksploitasi tambang yang merusak dan

menghancurkan lingkungan melalui dalil-dalil agama. Pandangan mereka ini

sering kali dinyatakan di atas mimbar ketika ia berpidato pada acara formal atau

non formal, khutbah shalat Jum’at, atau pun forum-forum dialog ilmiah. Hal ini

tercermin dalam sikap kader persyarikatan Muhammadiyah yang mengeluarkan

rekomendasi untuk pemerintah daerah, sebagaimana pernyataan dari salah satu

kader bahwa:

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kotabaru sudah mengeluarkan
rekomendasi kepada pemerintah daerah, yang berisi penolakan tambang di
Pulau Laut. Semoga saja rekomendasi tersebut dapat menjadi perhatian
pemerintah daerah untuk kelangsungan lingkungan hidup.97

95 Hasil wawancara peneliti dengan Ilham Masykuri Hamdie selaku pimpinan Lembaga Kader
Dakwah Praktis (LPKDP) pada tanggal 10 Desember 2016.
96 Hasil wawancara peneliti dengan H. M. Thohir selaku guru Pengajian di Kecamatan Kelumpang
Tengah Desa Tanjung Batu pada tanggal 20 Agustus 2016
97 Hasil wawancara peneliti dengan Abdus Shamad selaku ketua PDM Kabupaten Kotabaru pada
tanggal 10 Mei 2013.
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98 Hasil wawancara peneliti dengan Ilham Masykuri Hamdie selaku pimpinan Lembaga Kader
Dakwah Praktis (LPKDP) pada tanggal 10 Desember 2016..

Bahkan seorang intelektual muslim pimpinan lembaga kader dakwah praktis

(LPKDP) yang ketika peneliti wawancarai tentang siapa yang paling

bertanggungjawab terhadap kerusakan lingkungan Kotabaru, maka ia secara tegas

menyatakan bahwa:

Orang yang paling bertanggungjawab adalah: 1). Pimpinan daerah, karena
mereka sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan, merekalah yang
memberikan ijin tambang, perkebunan besar dan bahkan mungkin mereka
juga yang paling besar menikmati hasil dari pekerjaan tersebut. Selain itu
agamapun menyebutkan bahwa “setiap pemimpin akan diminta
pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya”, jadi kerusakan yang
terjadi di Kabupaten Kotabaru adalah tanggungjawab pemimpinnya.
Kemudian yang 2). Tokoh agama, selama ini tokoh agama juga kurang
kritis dalam mengkampanyekan tentang pemeliharaan lingkungan, ajaran-
ajaran agama yang disampaikan sangat jarang menyinggung tentang teori
“Wal Aakhiratu khairul laka minal Uula” jadi akhirat di sini pengertiannya
bukan hanya akhir hari kiamat, tapi akhir dari masa depan kita dari
generasi ke generasi. Kepekaan para tokoh agama dalam menyampaikan
ajaran agama terkait lingkungan hidup masih sangat kurang, karena selama
ini tafsir dari akhirat dalam ayat tersebut selalu diartikan hari kiamat,
padahal dampak akibat dari suatu perbuatan itu disebut akhirat (akhir) juga.
Jadi kalau kita betul-betul melaksanakan ajaran agama seharusnya dikaji
lebih dulu dampak akhir dari suatu kegiatan, apakah lebih baik atau lebih
buruk, kalau lebih baik baru dilakukan, karena Islam mengajarkan bahwa
“Akhir tersebut harus lebih baik dari permulaan” ini harusnya disampaikan
juga oleh para tokoh agama. Masyarakat kita dikenal sebagai masyarakat
religius, tetapi religius kita berorientasi pada simbol, akhirat dan
seremonial, tidak pula substansi keagamaan. Harusnya kalau betul- betul
religius, orang akan peka terhadap ketimpangan sosial, peka terhadap
pesan-pesan keagamaan yang lebih universal. Jadi bisa dikatakan tokoh
agama kurang berperan dalam pemeliharaan lingkungan, kalau tidak mau
dikatakan tidak peduli.98

Ketegasan para ulama’ tersebut ternyata juga mendapat respon positif dari

berbagai kalangan masyarakat termasuk LSM-LSM yang bergerak di advokasi

lingkungan. Bahkan mereka memberikan suatu bentuk terobosan bagi pemerintah

daerah untuk meminimalisir kerusakan lingkungan, bahkan mereka sangat

mendukung adanya gerakan membangun kesadaran lingkungan yang berbasis

agama sebagai langkah konkrit untuk mengembalikan kelestarian lingkungan

Kotabaru yang rusak. Dalam salah satu pernyataannya ia menjelaskan langkah-
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99 Hasil wawancara peneliti dengan Dwitho Frasetiady selaku Manajer LSM Kampanye Walhi di
lingkungan Kabupaten Kotabaru pada tanggal 10 Desember 2013.

langkah yang perlu diambil oleh pemerintah sebagai wujud dari kepedulian

mereka terhadap lingkungan Kotabaru, bahwa:

Carut marut pengelolaan sumberdaya alam tambang batu bara di
Kabupaten Kotabaru sudah begitu sangat kompleks dan terlihat sangat
sulit untuk diperbaiki, diperlukan political will pemerintah daerah untuk
melakukan sebuah terobosan yang tegas dan berani dengan melakukan
langkah-langkah. Langkah pertama adalah melakukan moratorium atau
penghentian sementara (penertiban dan tata ulang) aktivitas pertambangan
“yang disesuaikan”, bukan saja batu bara tetapi juga sumberdaya tambang
lainnya. Dengan melakukan “moratorium yang disesuaikan” bagi seluruh
aktivitas pertambangan batu bara di Kabupaten Kotabaru, pemerintah
daerah dapat menata kembali pijakan dasar kebijakan dan orientasi
pertambangan batu bara ke depan yang berpihak pada kepentingan
lingkungan hidup, penduduk lokal, bangsa dan kepentingan generasi yang
akan datang. Tentunya untuk mempercepat terjadinya proses ini perlu
didukung oleh kekuatan rakyat dengan melibatkan berbagai elemen
masyarakat termasuk para tokoh agama, baik itu ulama, pendeta, tokoh
adat dayak dan elemen masyarakat lainnya untuk mendesak pemerintah
pusat serta para wakilnya yang ada di parlemen (DPR-RI dan DPRD).
Kedua, tidak mengeluarkan perizinan baru, agar tidak menambah
semrawutnya pengelolaan sumberdaya alam tambang batu bara, saat ini
hal yang paling mudah dan sangat mungkin untuk dilakukan adalah
dengan tidak mengeluarkan izin baru lagi. Sehingga memudahkan untuk
melakukan monitoring terhadap pertambangan batu bara yang ada. Ketiga,
penghentian pertambangan batu bara illegal secara total. Jadi pemerintah
harus melakukan penghentian pertambangan batu bara illegal secara tegas
tanpa pandang bulu dan transparan. Kalau perlu melibatkan tim
independen yang terdiri dari unsur di luar pemerintah seperti melibatkan
para tokoh agama dan tokoh masyarakat. Keempat, evaluasi perizinan
yang telah diberikan dan lakukan audit lingkungan semua usaha
pertambangan batu bara di Kalsel. Hal ini harus dilakukan secara
sistematis dan menyeluruh terhadap semua jenis perizinan yang ada. Audit
lingkungan dilakukan dengan melihat sejauh mana pelaksanaan tambang
memenuhi kaidah-kaidah lingkungan dan memerhatikan masyarakat
disekitarnya. Jika ditemukan pelanggaran harus diproses dan ditindak
secara tegas dan kalau perlu izinnya dicabut. Bagi pertambangan yang
ditemukan melakukan eksploitasi secara destruktif dan melanggar hak-hak
masyarakat maka tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak melakukan
pembekuan atau pencabutan izin pertambangan tersebut. dan kelima,
meninggikan standar kualitas pengelolaan lingkungan hidup. Rendahnya
komitmen untuk pelestarian lingkungan hidup terlihat dari berbagai
peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah, lemahnya
pengawasan dan penegakan hukum. Tumpang tindih peraturan dan
kecilnya kewajiban pengelolaan lingkungan hidup yang baik
mengakibatkan kondisi lingkungan di Kabupaten Kotabaru.99
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Sikap tegas para ulama’ dan juga masyarakat seperti LSM yang ada di

Kotabaru ternyata sedikit membuahkan hasil. Meskipun keberhasilan tersebut

masih dalam wilayah skala kecil. Artinya, bersatu semua lini masyarakat dalam

satu suara mampu membendung naluri eksploitasi bahan tambang sebagaimana

yang diceritakan oleh salah satu guru pengajian:

Sejak tahun 2008 pihak perusahaan PT. Arutmin Indonesia telah
melakukan pendekatan kepada masyarakat sini, untuk menawarkan
kesepakatan melepaskan hak atas lahan milik masyarakat Desa Tanah Rata
Kecamatan Kelumpang Tengah. Pelepasan hak atas lahan tersebut didasari
bahwa Desa Tanah Rata merupakan wilayah rencana kawasan
pertambangan PT. Arutmin Indonesia untuk ke depan. Berdasarkan
rencana tersebut, pada 13 Mei 2008 yang lalu kami melakukan
musyawarah dengan berbagai kalangan, diantaranya masyarakat, para
tokoh masyarakat, tokoh agama (ulama’, Pene.), dan aparat pemerintahan
desa dan kecamatan. Dalam acara musyawarah itu telah di dapat sebuah
kesepakatan, dintaranya: Kami tidak akan menjual lahan/tanah, karet,
buah-buahan, dan lain-lain kepada pihak perusahaan manapun termasuk
kepada PT. Arutmin Indonesia yang mengklaim desa kami ini sebagai
kawasan pertambangan mereka. Alasan kami adalah mata pencaharian
masyarakat kami sejak dulu hingga sekarang adalah mengandalkan kebun
karet sebagai penghasilan tetap, dan yang terpenting adalah kami tidak
ingin membiarkan pembongkaran lahan perkebunan, perumahan, dan
makam para orang tua serta leluhur kami yang saat ini sudah berada
tenang di alam barzah. Oleh sebab itu, dengan alasan apapun berdasarkan
hasil musyawarah dengan warga yang telah dituangkan dalam sebuah
Berita Acara, maka kami tidak memberikan dukungan adanya ekploitasi
pertambangan batu bara khususnya di wilayah Desa Tanah Rata, karena
dengan alasan yang saya kemukakan tadi. Hasil musyawarah tersebut juga
kami tindaklanjuti kepada DPRD Kabupaten Kotabaru melalui hearing
yang dilaksanakan pada 3 Maret 2009. Dalam pertemuan tersebut kami
menyampaikan aspirasi penolakan membebaskan lahan untuk
pertambangan. Kemudian pada tanggal 15 April 2009 diadakan pertemuan
dengan Pihak Perusahaan PT. Arutmin Indonesia yang dihadiri oleh Camat
dan seluruh Kepala Desa se Kecamatan Kelumpang Tengah serta dihadiri
tokoh agama Habib Abu Bakar, Guru H. M. Thohir, dan para tokoh
masyarakat. Dalam pertemuan tersebut pihak perusahaan telah
menyampaikan paparan program Community Development (CD) dan
penjelasan mengenai Amdal yang akan dilaksanakan pada masyarakat
Desa Tanah Rata. Dalam pertemuan tersebut, kami tetap menyampaikan
aspirasi menolak keras menjual lahan/tanah kepada PT. Arutmin Indonesia.
Namun penolakan tersebut tidak sejalan dengan pihak perusahaan, mereka
dengan segala upaya berusaha keras untuk membebaskan lahan dan
merelokasi masyarakat Desa Tanah Rata ke tempat lain, upaya yang
mereka lakukan adalah dengan menghadirkan
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100 Hasil Wawancara peneliti dengan H. A. Juhdari selaku tokoh agama (guru pengajian) di
Kecamatan Kelumpang Tengah Desa Tanah Rata Kabupaten Kotabaru pada tanggal 6 Mei 2013.

para aparat Kepolisian dan tokoh agama (habaib-habaib) dengan menakut-
nakuti bahwa jika masyarakat tidak mau menjual lahannya, maka dianggap
melanggar hukum dan mengahalang-halangi invenstasi tentang tambang.
Tidak hanya itu, para habaib-habaib juga memberikan fatwa bahwa
makam-makam tersebut boleh dibongkar dan dipindahkan ke tempat lain,
dan itu dibolehkan dalam agama. Akhirnya pada tanggal 30 Maret 2009
kami meminta pendampingan (advokasi) kepada LSM Lingkungan
Kabupaten Kotabaru dengan melayangkan surat pernyataan tidak
melepaskan hak atas lahan milik masyarakat Desa Tanah Rata Kecamatan
Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru kepada Pihak perusahaan
mananpun. Sejak saat itulah sampai hari ini para aparat Polsek setempat
dan para habaib-habaib tidak ada lagi datang untuk merayu dan
memberikan penekanan kepada masyarakat setempat.100

Mereka (para ulama’ dan masyarakat seperti LSM-LSM di Kotabaru)

menuntut suatu realisasi tujuan bersama yaitu kelestarian lingkungan. Untuk

mengatasi dan menjaga kelestarian lingkungan agar tidak terjerumus kondisi yang

bisa merusak masa depan, maka menurut para ulama’ diperlukan sikap arif

bijaksana dan tindakan efektif dari masyarakat, pemerintah maupun pengusaha

dalam menjaga dan memilihara lingkungan (alam) yang berbasis pada nilai-nilai

kefitrian makhluk. Para ulama’ yang oleh kalangan masyarakat, pemerintah, dan

pengusaha dipandang mampu menjadi penuntun dan pembimbing mereka untuk

mendorong mereka memiliki kepribadian yang baik, tangguh dan kreatif dengan

nilai-nilai agama. Pada ranah ini, peran ulama’ sebagai pendidik moral, penjaga

agama, dan penegak kebenaran dalam melestarikan lingkungan sangat urgen

untuk mendasari relasi antara diri ulama’ dengan masyarakat Kotabaru. Oleh

sebab itulah, para ulama’ ketika berada ditengah-tengah masyarakat cenderung

menempatkan diri mereka pada posisi penengah (wasathan) antara masyarakat,

pengusaha, dan pemerintah daerah. Posisi yang demikian cenderung digunakan

oleh para ulama’ Kotabaru untuk memberikan pencerahan-pencerahan terkait

dengan kerusakan lingkungan dampak dari eksploitasi batu bara.

Hubungan ulama’ dengan masyarakat Kotabaru akhir-akhir ini yang

terbangun tidak hanya kuat pada tataran spiritual dan ritual, namun juga menguat

pada sisi advokasi lingkungan dampak eksploitasi batu bara yang tidak bermoral

ekologis. Pada saat masyarakat Kotabaru –seperti pada saat ini- dihadapkan pada
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101 Hasil wawancara peneliti dengan Ibnu Faozi selaku Ketua Pemuda Muhammadiyah Kotabaru
dan tenaga pengajar di perguruan tinggi Kotabaru pada tanggal 16 April 2016.

sejumlah persoalan lingkungan hidup, mereka tetap akan menjadikan ulama’

sebagai “penasihat spiritual” mereka untuk keluar dari zona krisis lingkungan.

Dengan demikian, dalam ibadah ritual (ibadah mahdah) atau tradisi keagamaan

masyarakat merujuk pada ulama’, begitu pula dalam hal ibadah muamalah seperti

krisis lingkungan. Walaupun ada kalangan yang memiliki rasa pesimis terhadap

relasional ini, sebagaimana yang disampaikan kepada peneliti, bahwa:

Sayangnya, relasi antara ulama’ dan masyarakat yang tidak hanya didasari
pada persoalan-persoalan ibadah mahdah seperti shalat, puasa, atau zakat
tidak otomatis terjadi dalam kaitannya yang bersifat global seperti pada
aspek ekonomi, politik, atau lingkungan seperti saat ini. Pasalnya,
sekularisme yang jelas-jelas kontra dengan Islam begitu mencengkeram
kuat masyarakat Kotabaru yang cenderung konsumenisme, hedonis, dan
pragmatis. Disadari ataupun tidak, ada pula ulama’ Kotabaru yang terjebak
di dalam sikap-sikap sekularisme tersebut. Sejak lama tidak sedikit ulama’
hanya memosisikan diri sebagai pemimpin spiritual dan ritual belaka yang
hanya mengurusi itu-itu saja, sedangkan persoalan kemasyarakatan seperti
hal-hal yang bersifat penghancuran lingkungan dibiarkan, seakan-akan
tidak mempunyai hubungan dengan agama.101

Posisi ulama’ yang ada di Kotabaru memang dilematis, demikian menurut

penilaian salah satu warga dan juga sebagian ulama’, terkait dengan eksploitasi

batu bara. Posisi yang demikian mendorong ulama’ untuk bersikap apatis terhadap

kerusakan lingkungan dampak eksploitasi batu bara tersebut. Apalagi mereka

ketika pemerintah daerah merancang peraturan-peraturan tentang pertambangan

tidak pernah dilibatkan, sebagaimana pengakuan dari salah satu ulama’ ketika

ditanya tentang perlunya kebersamaan dalam membangun rancangan kebijakan

pertambangan, bahwa:

Boleh juga dicoba, masalahnya pemerintah sangat jarang bahkan mungkin
tidak pernah sama sekali melibatkan tokoh agama dalam membuat
kebijakan tentang pertambangan. Dalam pembahasan tentang Amdal
pertambangan misalnya, yang di undang adalah stakeholder pemerintah
yang notebenenya hanya mengarahkan bagaimana layaknya tambang yang
baik, dan kemudian Amdal disetujui. Dan faktanya kadang tidak sesuai
dengan harapan masyarakat. Ironisnya, meski tidak sesuai dengan Amdal,
pemerintah daerah juga tidak ada memberikan sanksi baik itu kepada
pengusaha tambang besar maupun tambang rakyat. Lain halnya dalam
pembahasan Amdal pertambangan melibatkan tokoh agama, tokoh
masyarakat. Mereka bisa mengawasi setiap ekploitasi pertambangan yang



69

104 Hasil wawancara peneliti dengan H. M. Thohir selaku guru Pengajian di Kecamatan
Kelumpang Tengah Desa Tanjung Batu pada tanggal 20 Agustus 2016.

dilakukan oleh para pengusaha. Sehingga keterlibatan para tokoh agama
justru memberikan nilai positif bagi sistem eksploitasi kekayaan alam,
agar sesuai dengan norma ajaran agama ke depan.102

Bahkan ada juga kalangan yang menyesalkan dengan tidak diundangnya ulama’

dalam proses pengambilan keputusan tentang tambang. Ia menyatakan bahwa:

Saya rasa kurang tepat ketika pembahasan Amdal pertambangan oleh
pihak pemerintah daerah dan perusahaan yang mau menambang di daerah
ini tidak melibatkan atau tidak mengundang tokoh agama sebagai peserta
yang memberi masukan terhadap Amdal tersebut. Dengan mengundang
tokoh agama atau bahkan tokoh-tokoh masyarakat akan semakin banyak
pertimbangan-pertimbangan konstruktif yang bisa menjadi masukan untuk
amdal tersebut terutama yang terkait dengan pelestarian lingkungan yang
tetap terjaga. Namun apabila tokoh agama tidak diundang, maka ia tidak
dapat menyampaikan masukan terhadap Amdal tersebut. Padahal sistem
yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam pelestarian lingkungan harus
diprioritaskan.103

Ulama’ setiap harinya begelut dengan masyarakat kelas bawah yang

bersentuhan langsung dengan dampak eksploitasi batu bara. Sentuhan-sentuhan

langsung antara ulama’ dengan masyarakat membawa nilai tersendiri bagi mereka

untuk mengambil peran sosial di tengah masyarakat. Mereka pada akhirnya bisa

membaca fenomena riil yang terjadi di masyarakat seperti banyaknya aksi-aksi

anarkis (perkelahian atau aksi memblokade jalan) dapat terbaca embrionik

penyebabnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu ulama’ bahwa:

Saya melihat sikap masyarakat yang keras atau bahasa kasarnya brutal itu
karena ada pemicunya. Saya menilai hal itu bermula dari rasa frustasi dan
kemarahan masyarakat terhadap kerusakan infra struktur seperti jalan atau
jembatan yang rusak dan juga debu yang banyak berterbangan karena
ditimbulkan oleh angkutan batu bara terlebih yang mengangkut bijih besi.
Sehingga seringkali terjadi kecelakaan yang menimbulkan warga luka
berat seperti kepala bocor, patah tulang tangan, kaki atau bahkan ia tewas
di tempat. Hal itu karena jalanan yang rusak atau memang truk-truk
pengangkut batu bara yang sembrono dan terkadang enaknya sendiri.
Bentuk sikap keras dan anarkhis warga merupakan perwujudan dari rasa
kesal, marah, dan frustasi terhadap kondisi itu.104

102 Hasil wawancara peneliti dengan Drs. H. Bahrudin. HS. Selaku tokoh agama (Anggota DPRD
Kotabaru Periode 2014-2019 pada tanggal 23 Agustus 2016
103 Hasil wawancara peneliti dengan Ibnu Faozi selaku Ketua Pemuda Muhammadiyah Kotabaru
dan tenaga pengajar di perguruan tinggi Kotabaru pada tanggal 16 April 2016.
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Dengan demikian, ulama’ seringkali memberikan wejangan-wejangan keagamaan

yang mampu meredam amarah masyarakat. Ulama’ pada kerangka ini lebih

memilih memosisikan dirinya sebagai seorang pendidik keagamaan dan penjaga

moralitas kemasyarakatan. Oleh sebab itu, peran ulama’ oleh berbagai kalangan

dinilai sangat urgen di dalam menyikapi kerusakan lingkungan yang tidak hanya

bergerak dikalangan masyarakat bawah tapi juga bersifat vertikal yaitu ke arah

level pengambil kebijakan (pemerintah daerah). Sedangkan MUI Kotabaru dengan

semangat persatuan berharap semua pihak untuk terlibat langsung di dalamnya:

Tidak hanya ditujukan pada para tokoh agama, tapi juga tokoh masyarakat,
tokoh adat dan pemuka lainnya mereka punya cara sendiri masing-masing
untuk dapat selalu menyampaikan pesan kepada pihak yang berwenang
agar selalu menjaga pelestarian lingkungan hidup demi anak cucu
dikemudian hari. Banyak musibah yang terjadi disebabkan karena
kelalaian kita dalam mengelola lingkungan. Ingat kejadian banjir yang kita
alami, ada 5 korban banjir dari anak cucu kita beberapa waktu yang lalu.
Paling tidak mestinya ini menjadi pelajaran berharga buat kita.105

Walaupun pada satu sisi ada juga ulama’ Kotabaru yang memberi

dukungan penuh terhadap eksploitasi batu bara. Sikap setuju mereka dilandasi

oleh argumentasi kemanfaatan hasil eksploitasi batu bara untuk peningkatan infra

struktur masyarakat seperti jalan, jembatan, atau bahkan gedung pendidikan. Di

satu sisi, yang juga dijadikan argumentasi, adanya aktivitas eksploitasi batu bara

memberikan peluang bagi masyarakat Kotabaru untuk meningkatkan usaha

masyarakat seperti pada sektor transportasi, penyedia tanaman untuk reklamasi,

atau terbangunnya sentra ekonomi kerakyatan. Tetapi semua kalangan ulama’

Kotabaru mayoritas memberikan rambu-rambu eksploitasi batu bara tersebut bisa

dilakukan berdasarkan pada etika dan moralitas ekologi yang tertera dalam nilai-

nilai agama. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ketua MUI Kotabaru bahwa:

Saya kira di dalam ayat al-Qur’an sudah sangat jelas bagaimana tatacara
menjaga dan melestarikan lingkungan dan bagaimana al-Qur’an
memberikan peringatan terhadap orang-orang yang melampaui batas. Kita
ini adalah khalifah di muka bumi yang tugasnya adalah menjaga merawat
bumi sebaik-baiknya.106

105 Hasil wawancara peneliti dengan Mukhtar Mustajab selaku ketua MUI Kabupaten Kotabaru
pada tanggal 6 Mei 2013.
106 Hasil wawancara peneliti dengan Mukhtar Mustajab selaku ketua MUI Kabupaten Kotabaru
pada tanggal 6 Mei 2013.
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Ada juga yang secara tegas menyatakan bahwa:

Agama terutama Islam banyak mengatur untuk menjaga dan melestarikan
lingkungan sesuai ayat-ayat yang disampaikan oleh al-Qur’an. Salah
satunya adalah dalam surat al-A’raf ayat 56 yang menyatakan bahwa kita
manusia membuat kerusakan di muka bumi dan Allah jualah yang akan
memperbaikinya. Dalam surat ar-Rumm ayat 41 juga menjelaskan hal
yang sama bahwa Tuhan telah memberikan lampu merah bahwa kerusakan
lingkungan, tidak lain adalah karena ulah manusia.107

Artinya, ulama’ Kotabaru sepakat bahwa eksploitasi batu bara tidak hanya di lihat

dari segi kemanfaatan material, namun juga perlu dilihat dari dampaknya terhadap

lingkungan manusia (ekologis).

C. Temuan-Temuan

Berdasarkan pada paparan data yang telah peneliti deskripsikan tersebut,

mengenai partisipasi tokoh agama dalam merespons eksploitasi pertambangan

batu bara di Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan diperoleh temuan,

sebagai berikut:

1. Pandangan Tokoh Agama Tentang Eksploitasi Pertambangan Batu Bara di

Kabupaten Kotabaru

Temuan-temuan penelitian pada item pandangan tokoh agama tentang

eskploitasi batu bara di Kabupaten Kotabaru, antara lain:

a. Tambang dalam (underground mining) maupun tambang terbuka (open pit

mining) menyebabkan dampak kerusakan lingkungan yang fatal.

b. Ulama’ mendorong untuk melakukan pembuatan aturan-aturan daerah

yang disesuaikan dengan norma agama dengan memberikan batasan dalam

eksploitasi sumberdaya alam di Kabupaten Kotabaru.

c. Masyarakat Kabupaten Kotabaru secara luas menginginkan adanya

eksploitasi batu bara dengan proporsional yang mengepankan

kemaslahatan masyarakat pada saat ini dan masa yang akan datang.

d. Ulama’ memiliki pandangan bahwa sumberdaya alam merupakan

anugerah dari Tuhan untuk dimanfaatkan oleh manusia demi

meningkatkan kesejahteraan manusia sendiri.

107 Hasil wawancara peneliti dengan H. M. Thohir selaku guru Pengajian di Kecamatan
Kelumpang Tengah Desa Tanjung Batu pada tanggal 20 Agustus 2016..
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e. Ulama’ berpandangan bahwa antara manusia dengan alam terdapat relasi

yang kuat.

f. Ulama’ Kotabaru meyakini sepanjang perilaku pertambangan sumberdaya

alam tersebut memberikan pengaruh yang positif terhadap kehidupan

manusia, maka sepanjang itu pula perilaku tersebut mendapatkan

legitimasi legalitas dari agama.

g. Pandangan para ulama’ Kotabaru menitikberatkan pada kemaslahatan

umat manusia dan lingkungan yang perlu menjadi tumpuan kewenangan

mengatur tata kelola pertambangan.

h. Para ulama’ mendorong adanya sinkronisasi kebijakan hukum pidana

dengan etika lingkungan –ada sebagian ulama’ yang menyebutnya sebagai

moral ekologis.

i. Para ulama’ berupaya untuk membangun kesadaran lingkungan

berdasarkan pada nilai-nilai spiritualitas dan religiusitas.

j. Para ulama’ dan para tokoh masyarakat Kotabaru menjadikan nilai-nilai

teologi sebagai perspektif dalam melihat isu lingkungan yang terkena

dampak langsung dari eksploitasi sumberdaya alam.

2. Partisipasi Tokoh Agama dalam Merespons Pertambangan Batu Bara di

Kabupaten Kotabaru

Temuan-temuan penelitian pada item partisipasi tokoh agama dalam

merespon pertambangan batu bara di Kabupaten Kotabaru, antara lain:

a. Peran ulama’ merupakan bagian dari tanggung jawab dirinya sebagai

patron masyarakat Kotabaru.

b. Ulama’ secara terus menerus melalui dakwah memberikan pemahaman

utuh yang bisa mencegah dan menanggulangi perilaku eksploitatif yang

tidak beretika dan bermoral.

c. Para ulama’ berperan menjadi fasilitator yang mampu memberikan dan

mengemukakan pandangannya serta menyalurkan aspirasi masyarakat

kepada pemerintah dan pengusaha.

d. Para ulama’ menuntun masyarakat dan membimbing mereka untuk

meningkatkan kepedulian mereka terhadap lingkungan melalui pendekatan

edukatif.
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e. Para ulama’ berperan sebagai benteng pertahanan moralitas masyarakat

Kotabaru

f. Ulama’ berdiri di garda depan memberikan pernyataan-pernyataan

“haram” atas eksploitasi tambang yang merusak dan menghancurkan

lingkungan melalui dalil-dalil agama.

g. Hubungan ulama’ dengan masyarakat Kotabaru terbangun tidak hanya

kuat pada tataran spiritual dan ritual, namun juga menguat pada sisi

advokasi lingkungan dampak eksploitasi batu bara yang tidak bermoral

ekologis.

h. Ulama’ seringkali memberikan wejangan-wejangan keagamaan yang

mampu meredam amarah masyarakat.



BAB V

PEMBAHASAN

Pada bab ini, peneliti memaparkan tentang pembahasan temuan-temuan

penelitian dari situs penelitian tesis ini yaitu Kabupaten Kotabaru yang sesuai

dengan fokus penelitian. Mengenai pembahasan ini, peneliti membagi sesuai

dengan klasifikasi fokus penelitian, sehingga bab ini memiliki bentuk yang

tersusun sebagai berikut: pandangan tokoh agama tentang eksploitasi

pertambangan batu bara di Kabupaten Kotabaru, dan partisipasi tokoh agama

dalam merespons pertambangan batu bara di Kabupaten Kotabaru.

A. Pandangan Tokoh Agama Tentang Eksploitasi Pertambangan Batu Bara

di Kabupaten Kotabaru

Temuan-temuan penelitian pada item ini memberikan pemahaman bahwa

kekayaan alam di muka bumi merupakan anugerah yang diberikan kepada

manusia untuk dikelola dan dimanfaatkan demi kepentingan diri mereka secara

umum. Pandangan ulama‟ Kabupaten Kotabaru yang demikian tersebut

sebenarnya untuk mendorong terbentuknya landasan ontologik dalam

mengeksploitasi sumberdaya alam. Artinya, di dalam mengeksploitasi

sumberdaya alam terdapat landasan yang mengarahkan asas etika dan moralitas

terhadap kelestarian lingkungan. Di satu sisi, pandangan ini mencoba untuk

menghancurkan sisi dominan dan signifikansi perilaku eksploitatif dan konsumtif

manusia yang berparadigma antroposentris dengan menempatkan manusia sebagai

centre of the universe. Dengan demikian, ia bisa mengelola kekayaan alam

sebagai wahana perwujudan peran manusia sebagai khalifah Tuhan di muka bumi

sekaligus abdullah, dan lepasnya landasan normatif ini mendorong tindakan

manusia pada penghancuran lingkungan (alam). Asumsi ini selaras dengan

pandangan E.F. Schumacher yang menyatakan bahwa masalah krisis lingkungan

ini sangat terkait dengan krisis kemanusiaan, dengan moralitas sosial serta krisis

orientasi manusia terhadap Tuhan.108

108 E.F. Schumacher, A Guide for The Perplexed, (New York: Harper Colophon Books, 1989),
139.
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Lazim apabila masyarakat Kabupaten Kotabaru secara luas menginginkan

adanya eksploitasi batu bara di daerah mereka secara proporsional dengan

mengedepankan kemaslahatan lingkungan dan masyarakat pada saat ini dan masa

yang akan datang. Sebab kemaslahatan tersebut hakikatnya bisa dijadikan sebagai

standar pembatas wujud implementasi kekhalifahan manusia di muka bumi yang

cenderung dijadikan sebagai justifikasi terhadap perilaku eksploitatif manusia atas

sumberdaya alam.109 Artinya, prinsip khalifah mengalahkan prinsip-prinsip

lainnya di dalam pembangunan –baca eksploitasi sumberdaya alam. Padahal

selain prinsip khalifah juga terdapat pula prinsip lain, antara lain prinsip tauhid,

rububiyah, dan tazkiyah:
Pertama, prinsip tauhid, mencakup pengertian bahwa segala sesuatu harus
dikaitkan dengan keesaan-Nya, sehingga pembangunan yang ada tidak
menyebabkan pemisahan antara dunia-akhirat, jiwa-raga, dan bentuk-
bentuk dualisme lainnya, melainkan sebagai kesatuan tunggal; kedua,
prinsip rububiyah, mengandung pengertian bahwa apa yang ada di alam ini
adalah sebagai karunia Tuhan kepada manusia, sehingga manusia harus
bersyukur kepada-Nya. Syukur dalam hal ini adalah mengolah dan
menggunakan segala anugerah Tuhan tersebut sesuai dengan tujuan dari
langit. Dengan demikian, pembangunan yang ada harus dalam bingkai
“syukur” untuk kepentingan dan kemaslahatan manusia; dan ketiga,
prinsip tazkiyah, yang menetapkan bahwa hubungan antara manusia
dengan Tuhan, sesamanya, dan alam lingkungannya harus selalu diliputi
oleh kesucian serta pemeliharaan nilai-nilai agama, akal, jiwa, harta, dan
kehormatan manusia, sehingga pembangunan yang dilakukan tidak boleh
menodai salah satu dari kelima hal tersebut.110

Konklusi pandangan tersebut memfokuskan pada satu keadaan yaitu krisis

spiritual yang terjadi pada diri manusia, di mana krisis ini mengakibatkan adanya

eksploitasi sumberdaya alam yang masif tanpa dilandasi nilai etis dan moralitas.

Secara kritis Sayyed Hossein Nasr mengulas bahwa krisis ekologi disebabkan

akibat dari krisis spiritual manusia modern...berbagai kerusakan yang terjadi

akibat sains, teknologi, dan ekonomi kapitalis yang sebenarnya berakar pada krisis

spiritual. Sains, teknologi dan ekonomi yang merupakan kebutuhan manusia

seharusnya tidak dipisahkan dari rangkulan spiritual sebagai chek and

109 H. Bisri, Teologi Lingkungan: Model Pemikiran Harus Nasution dari Teologi Rasional kepada
Tanggung Jawab Manusia Terhadap Lingkungan , dalam Holistika Vol. 12, No. 1 Juni 2011, 60.
110 Munawir, Dari Sutet Menuju Teologi Berbasis Ekologi: Tinjauan Hadis-Hadis Pelestarian
Lingkungan, Kesehatan, dan Layanan Publik , dalam Diya‟ al-Afkar Vol. 2, No. 1 Juni 2014, 123.
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ballance...karena akibat aspek spiritual yang dipinggirkan, membuat manusia

modern berpandangan manusia dapat menggunakan segala aset alam tanpa batas

sebagai identitas dari paradigma humanism-antroposentris.111 Oleh karenanya,

etika dan moralitas merupakan parameter keunggulan kualitas keberagamaan

manusia di dalam kehidupannya termasuk ketika memperlakukan lingkungan

(alam). Pada kerangka ini bisa dimunculkan suatu proposisi bahwa semakin tinggi

kualitas keberagamaan manusia, maka semakin arif manusia mengeksploitasi

sumberdaya alam untuk kepentingan dirinya .

Spiritualitas etis dan moralis sebagai landasan eksploitasi sumberdaya

alam memunculkan paradigma normatif bahwa alam semesta berasal dari Allah,

dalam genggaman Allah, dan akan kembali kepada Allah. Paradigma inilah yang

mampu mengembangkan kearifan eksploitasi sumberdaya alam dan menuntun

manusia pada tata perilaku konstruktif terhadap lingkungan (alam), sehingga nilai-

nilai spiritualitas –baca al-Qur‟an- bisa menjadi al-Dzikr, suatu peringatan yang

menghasilkan analisis kritis terhadap persoalan-persoalan yang berkembang.112

Tata normatif yang demikian sangat berbeda dengan paradigma manusia

peradaban Barat, di mana nilai yang berkembang merupakan arus perubahan

perlakuan manusia atas lingkungan yang seiring dengan perkembangan ilmu dan

teknologi. Keduanya menunjukkan dominasinya atas dunia abad Pertengahan

yang karakter ilmu dan teknologi beserta dampak ekologisnya dibentuk oleh

asumsi-asumsi yang berkembang pada masa itu. Agama dipandang sebagai akar

dari asumsi-asumsi tersebut, sehingga agama menjadi lokus yang

melatarbelakangi perubahan perlakuan manusia atas ekologi dengan ilmu dan

teknologi. Agama bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan.113 Bahkan Lynn

White Jr., seperti yang dikutip Annemarie Schimmel menjelaskan bahwa teologi

Kristiani yang mengajarkan tentang penguasaan alam yang terlampau eksploitatif,

sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan. Amanat Alkitab untuk

mendominasi alam yang disertai orientasi Kristen dan bersifat antroposentrik

menjadi penyebab munculnya pendekatan terhadap alam yang bersifat

111 Sayyed Hossein Nasr, Man and Nature: The Spiritual, 14.
112 M. Dawam Rahardjo, Paradigma al-Qur’an: Metodologi Tafsir & Kritik Sosial, (Jakarta:
PSAP, 2005), 31.
113 Agus Iswanto, Relasi Manusia dengan Lingkungan dalam al-Qur’an: Upaya Membangun Eco-
Theology, dalam Vol. 6, No. 1 Tahun 2013, 3.
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instrumental, bukan menghormati sehingga menjadi lahan subur bagi

perkembangan sains dan teknologi yang bersifat destruktif terhadap lingkungan.114

Dalam pandangan Islam, sesuatu yang bersifat merusak merupakan

perilaku yang sangat dilarang bahkan cenderung dikatakan sebagai sikap kafir.

Sebagaimana al-Qur‟an dalam surat Ibrahim ayat 28 dan 29mensinyalir bahwa:

 ė \ \ \  \ \ Z \ \ \ ľ

\ \

Artinya: “Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat
Allah dengan kekafiran dan menjatuhkan kaumnya ke lembah
kebinasaan?, Yaitu neraka Jahannam; mereka masuk kedalamnya; dan
Itulah seburuk-buruk tempat kediaman”. (QS. Ibrahim: 28-29)

Bahkan di surat yang lain yaitu di surat an-Nahl ayat 112 dan 113 menyatakan

bahwa:

k h Z \ \ ß \ @

h  \  \  \ \ \

 \ \ o J

Artinya: “Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan (dengan) sebuah negeri
yang dahulunya aman lagi tenteram, rezkinya datang kepadanya
melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi (penduduk)nya mengingkari
nikmat-nikmat Allah; karena itu Allah merasakan kepada mereka
pakaian kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang selalu mereka
perbuat. Dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka seorang Rasul
dari mereka sendiri, tetapi mereka mendustakannya; karena itu mereka
dimusnahkan azab dan mereka adalah orang-orang yang zalim”. (QS.
An-Nahl: 112-113)

Melalui kerangka tersebut dapat dikatakan ulama‟ Kabupaten Kotabaru

secara konsisten tetap mempertautkan relasional varian yang bersifat profanistik

114 Annemarie Schimmel, Dimensi Mistik dalam Islam, Peterj.: Sapardi Djoko Damono, dkk.,
(Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), 133-134.
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dengan transendentalistik. Di satu sisi, pandangan ulama‟ Kabupaten Kotabaru

terhadap eksploitasi sumberdaya alam mengintegralisasikan akar ontologik antara

manusia dengan alam, sehingga mereka memiliki pandangan bahwa antara dua

entitas tersebut (manusia dan alam) terdapat relasi yang kuat. Karenanya,

antroposentrisme atau antroposentrik yang secara literal bermakna “terpusat pada

manusia”; sebuah terminologi yang digunakan dalam kaitan dengan humanisme

ekstrim yang memandang dunia hanya dalam perspektif pengalaman manusia

belaka, merupakan akar penghancuran lingkungan. Padahal, sebagaimana yang

dilukiskan oleh Musa Asy‟arie bahwa:

Di lihat dari posisinya sebagai makhluq (ciptaan) Tuhan, manusia dan
alam pada hakikatnya mempunyai kedudukan yang sama, bahkan bagian
dari diri manusia terbentuk dari unsur-unsur alam, sehingga manusia
sering disebut sebagai micro-cositos, alam kecil yang mewakili semua
unsur alam besar.115

Relasional yang kuat antara manusia dengan alam tersebut secara implisit

maupun eksplisit menempatkan alam sebagai representasi dari tanda-tanda dan

kekuasaan Allah. Ismail Raji al-Faruqi pun secara tegas mengungkapkan, alam

diciptakan dengan tujuan agar manusia bisa melakukan kebaikan dan meraih

kebahagiaan.116 Artinya, antara manusia dan alam tidak semata-mata hubungan

yang bersifat subjek-objek tapi terdapat nilai-nilai spiritual (teologis) sebagai latar

dan landasan. Seperti yang diungkapkan Agus Haryo Sudarmojo yang bersifat

metaforis, apakah manusia akan merusak bumi yang telah dipersiapkan Tuhan

untuk menyambut kehadiran manusia di muka bumi sebagai khalifatullah fil

ardh.117 Hal inilah yang ditekankan oleh para ulama‟ Kabupaten Kotabaru

terhadap proses eksploitasi sumberdaya alam seperti batu bara, bijih besi dan

tambang lainnya. Pandangan-pandangan yang bersifat spiritual terhadap alam

sebenarnya tidak hanya dimiliki oleh kaum agamawan, ternyata sebagaimana

yang disinyalir oleh Carl Feit bahwa walaupun tidak mengatakan laboratorium

molekul biologi dan partikel fisika berkembang berdasarkan kebangkitan agama

115 Musa Asy‟arie, Filsafat Islam: Sunnah Nabi dalam Berpikir, (Yogyakarta: LESFI, 2001), 216-
217.
116 Isma`il Raji al-Faruqi, al-Tawhid: its Implications for Thought and Life, (Virginia: International
Institute of Islamic Thought, 1992), 50.
117 Agus Haryo Sudarmojo, Menyibak Rahasia Sains Bumi dalam al-Qur’an, (Bandung: Mizania,
2009), 206.
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yang masif, tetapi banyak ilmuwan yang bekerja memiliki keyakinan pribadi

kepada ilahi.118

Dengan demikian, relasional manusia dengan alam merupakan relasi

teologis yang mengantarkan pada titik kemakmuran kehidupan manusia itu sendiri.

Lazim apabila ulama‟ di Kabupaten Kotabaru memiliki dasar keyakinan kuat,

sepanjang perilaku pertambangan sumberdaya alam tersebut memberikan

pengaruh positif terhadap kehidupan manusia, maka sepanjang itu pula perilaku

tersebut mendapatkan legitimasi legalitas dari agama. Kerangka pemikiran inilah

yang melahirkan tata nilai teologi lingkungan yang lajim dikenal sebagai

ecotheology sebagaimana dari penjelasan berikut:

Ecotheology adalah bentuk teologi konstruktif yang menjelaskan
hubungan agama dan alam (interrelationships of religion and nature),
khususnya dalam hal lingkungan. Dasar pemahaman ecotheology adalah
kesadaran bahwa krisis lingkungan tidak semata-mata masalah yang
bersifat sekuler, tetapi juga problem keagamaan yang akut karena berawal
dari pemahaman agama yang keliru tentang kehidupan dan lingkungan.
Melalui ecotheology, dilakukan tafsir ulang terhadap pemahaman-
pemahaman agama di tengah masyarakat, utamanya mengenai posisi
manusia, relasi dan tanggung jawabnya berkaitan dengan bumi ini.119

Wajar pada akhirnya para ulama‟ dan para tokoh masyarakat Kabupaten

Kotabaru menjadikan nilai-nilai teologi sebagai perspektif dalam melihat isu

lingkungan yang terkena dampak langsung dari eksploitasi sumberdaya alam.

Namun bukan sebaliknya, nilai-nilai teologis –baca pemahaman terhadap doktrin

agama- dijadikan sebagai legitimasi dalam melakukan eksploitasi terhadap

sumberdaya alam yang ada, seperti doktrin khalifatullah fii al-ardh sering dinilai

sebagai sumber antroposentrisme dalam Islam, dan menjadi alat legitimasi bagi

proses eksploitasi dan perusakan terhadap alam. Pemahaman doktrin Islam yang

reduktif inilah cenderung memantik perilaku-perilaku destruktif terhadap alam

dan mengakibatkan bencana pada kehidupan manusia. Oleh sebab itu, nilai-nilai

spiritual mulai mendapat ruang lebar sebagai dimensi etis-teologis maupun etis-

antropologis dalam struktur utuh kerangka bangunan tindakan manusia.

118 Carl Feit, Terbuka Tetapi Tuhan Tersembunyi, dalam Russel Stannard (Edit.), God For the 21st
Century: Tuhan Abad 21, Peterj.: Happy Susanto, (Yogyakarta: Belukar, 2005), 39.
119 Abdul Quddus, Ecotheology Islam: Teologi Konstruktif Atasi Krisis Lingkungan, dalam
Ulumuna Vol. 16, No. 2 Desember 2012, 317.
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Memang ada beberapa ayat dalam al-Qur‟an yang menyatakan bahwa

alam semesta diciptakan untuk kepentingan manusia sebagai khalifatullah di

muka bumi. Ayat-ayat tersebut tercantum di dalam beberapa surat seperti dalam

QS. al Baqarah ayat 29:

  \ ľ  \ i ġ \ \ 



Artinya: “Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu
dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh
langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu”. (QS. Al-Baqarah:
29)

Di surat yang lain yaitu surat al-Jaatsiyah ayat 13 dan surat Luqman ayat 20 juga

mendeskripsikan bahwa:

 ľ ġ \  \

Artinya: “Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang
di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya
pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan
Allah) bagi kaum yang berfikir”. (QS. Jaatsiyah: 13)

õ ¿ ġ \  \ \ \

Z \ J \

Artinya: “Tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah telah menundukkan
untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan
menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. dan di antara
manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu
pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi
penerangan”. (QS. Luqman: 20)
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Ayat-ayat tersebut bukan legitimasi atau pembenaran terhadap tindakan

desktruktif eksploitasi sumberdaya alam, tetapi gambaran karunia Tuhan untuk

manusia. walaupun pada sisi yang lain, ada kalangan yang memiliki pandangan

bahwa teisme (ketuhanan) adalah posisi yang tidak dapat diterima untuk

dimasukkan dengan orang yang cerdas dan terdidik.120 Memang para ilmuwan

atau orang-orang yang bergerak di pertambangan justru sering menghindari nilai

spiritual –baca nilai etis teologis- sebab diasumsikan lebih banyak menghalangi

laju langkah proyek pembangunan, pengembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi. Sejarah pemikiran yang ada di peradaban Barat mencatat, para filsof

dan ilmuwan sebelum perang dunia dua, yang lebih dikenal dengan sebutan

Kelompok Wina, memang pernah mengeliminasi metafisika dan etika dari

bangunan utuh pengalaman manusia.121 Faktualnya, ilmu pengetahuan yang lahir

dari rahim peradaban Barat cenderung positivistik dan materialistik, a-metafisik

dan cenderung bersifat destruktif terhadap lingkungan. Alih-alih membangun

lingkungan yang lestari, justru menjadikan alam semesta kacau dan memunculkan

bencana alam.

Melalui pandangan ulama‟ Kabupaten Kotabaru yang mengorientasikan

tindakan profanistik pada varian transendental, maka subjek tindakan tersebut

akan mengintegrasikan seluruh perilaku yang bersifat duniawi dengan ukhrawi.

Bahkan mendorong subjek tindakan untuk memanifestasikan entitas transendental

dari ruang dan waktu yang bersifat profan, seperti lingkungan (alam semesta)

merupakan tanda kekuasaan Allah bagi yang berakal (QS. Ali Imran: 190); tanda

kekuasaan Allah bagi yang mengetahui (QS. al Rum: 22); tanda kekuasaan Allah

bagi yang bertakwa (QS. Yunus: 6); atau tanda kekuasaan Allah bagi yang mau

mendengarkan pelajaran (QS.al Nahl: 65). Wujud teologi yang demikian pada

arus eksploitasi sumberdaya alam akan membangun perilaku yang arif, moralis,

dan memiliki etis ekologi, sebab alam ini merupakan perwujudan dari tanda-tanda

kekuasaan Allah atau bahkan pada sisi ekstrim merupakan perwujudan Tuhan. Hal

ini sebagaimana pemikiran dari Ibnu „Arabi yang mengatakan bahwa alam adalah

120 Martinez Hewlett, Tuhan atau Sains: Haruskan Saya Memilih , dalam Russell Stannard, God
For the, 199.
121 Oswald Hanfling, The Logical Positivism, (Oxford: Basil Blackwell, 1981), 123-127 dan 150-
152.
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tajalli (manifestasi) Tuhan. Sebagai manifestasinya, alam adalah penampakan

Tuhan yang teraktualkan. Pengagungan terhadap alam bukanlah sebagai suatu

sikap kufur atau syirik, tetapi pengejawantahan dari paham dan sikap tauhid.122

Implikasinya, sebagaimana yang dinyatakan juga oleh Ibnu „Arabi sendiri dalam

Masataka Takeshita, Tuhan tidak bisa memiliki hubungan langsung dengan

universum yang tercipta, kecuali melalui manusia. Tetapi manusia memiliki

hubungan baik dengan Tuhan melalui nama-namaNya maupun dengan universum

melalui realitas-realitasNya.123 Hal ini secara komprehensif dijelaskan Ubaidilah

Ahmad bahwa:

Karena itu, kesadaran spiritual seharusnya juga diterjemahkan menjadi
kesadaran ekologis yang berbasis ketuhanan dalam rangka menwujudkan
keserasian dan keharmonisan manusia dengan alam dan dengan Tuhan.
Kesadaran ini dapat diperoleh dengan memaknai ajaran wahdatul wujud
pada sisi ekosistem semesta, yakni memaknai ineteraksi-interaksi antar
sistem wujud, antara manusia dengan alam dan lingkungan. Alam yang
juga adalah tajjali-Nya merupakan salah satu dari sarana atau wasilah atau
media untuk dapat mengenal-Nya, melalui tafakur alam atau perenungan
atas tanda-tanda yang ada di alam semesta. Jika manusia berusaha
memahami dan mempelajari alam tanpa mengikutsertakan aspek spiritual
(yakni tidak dengan kesadaran adanya “kesatuan ilihiah” atau perpaduan
antara aspek tanzih dan tasybih Tuhan), maka manusia akan cenderung
berlaku sewenang-wenang atas alam yang hanya dianggap sebagai objek
untuk dieksploitasi demi kepentingan manusia. Karena tidak ingat kepada
Tuhan, manusia akan merasa berhak dan mampu mengeksploitasi alam
tanpa perduli pada dampak-dampak negatif yang merugikan.124

Melalui kesadaran tersebut akan tertata kebijakan eksploitasi sumberdaya

alam yang memiliki moral ekologis sebagaimana yang dikatakan oleh kalangan

ulama‟ Kabupaten Kotabaru. Dengan itu pula, para ulama‟ Kabupaten Kotabaru

mendorong adanya sinkronisasi kebijakan hukum pidana dengan etika lingkungan

yang mengedepankan atau mengorientasikan pada kemaslahatan umat. Inilah

pesan utama dari teologi ekologis yang sebagian besar merupakan pesan normatif

doktrin Islam.

122 Kautsar Azhari Nur, Wahdatul Wujud Ibn al-‘Arabi dan Pan Teisme, Disertasi Dipublikasikan,
(Jakarta: Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 1993), 31–36.
123 Masataka Takeshita, Manusia Sempurna menurut Konsepsi Ibnu ‘Arabi , Peterj.: Moh. Hefni
MR., (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 103.
124 Ubaidillah Ahmad, Islam Geger Kendeng dalam Konflik Ekologis dan Rekonsiliasi Akar
Rumput, (Jakarta: Prenada, 2016), 287.
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B. Partisipasi Tokoh Agama dalam Merespons Pertambangan Batu bara di

Kabupaten Kotabaru

Temuan-temuan penelitian pada item ini, antara lain: a). Peran ulama‟

merupakan bagian dari tanggung jawab dirinya sebagai patron masyarakat

Kotabaru; b). Ulama‟ secara terus menerus melalui dakwah memberikan

pemahaman utuh yang bisa mencegah dan menanggulangi perilaku eksploitatif

yang tidak beretika dan bermoral; c). Para ulama‟ berperan menjadi fasilitator

yang mampu memberikan dan mengemukakan pandangannya serta menyalurkan

aspirasi masyarakat kepada pemerintah dan pengusaha; d). Para ulama‟ menuntun

masyarakat dan membimbing mereka untuk meningkatkan kepedulian mereka

terhadap lingkungan melalui pendekatan edukatif; e). Para ulama‟ berperan

sebagai benteng pertahanan moralitas masyarakat Kotabaru; f). Ulama‟ berdiri di

garda depan memberikan pernyataan-pernyataan “haram” atas eksploitasi

tambang yang merusak dan menghancurkan lingkungan melalui dalil-dalil agama;

g). Hubungan ulama‟ dengan masyarakat Kotabaru terbangun tidak hanya kuat

pada tataran spiritual dan ritual, namun juga menguat pada sisi advokasi

lingkungan dampak eksploitasi batu bara yang tidak bermoral ekologis; dan h).

Ulama‟ seringkali memberikan wejangan-wejangan keagamaan yang mampu

meredam amarah masyarakat.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut tampak peran ulama‟ di Kabupaten

Kotabaru sangat besar, salah satunya sebagai patron bagi masyarakat dalam

berbagai hal terutama yang terkait dengan problema keagamaan. Memang ulama‟

di tengah-tengah masyarakat memiliki pengaruh yang kuat hingga tercipta relasi

patron-klien yang secara istilah “patron” berasal dari ungkapan bahasa Spanyol

yang secara etimologis berarti seseorang yang memiliki kekuasaan (power),

status, wewenang dan pengaruh. Sedangkan klien berarti “bawahan” atau orang

yang di perintah dan yang di suruh. Selanjutnya pola hubungan patron klien

merupakan aliansi dari dua kelompok komunitas atau individu yang tidak

sederajat. Baik dari segi status, kekuasaan, maupun penghasilan sehingga

menempatkan klien dalam kedudukan yang lebih rendah (inferior) dan patron

dalam kedudukan yang lebih tinggi (superior). Patron adalah orang yang berada



84

Obor Indonesia, 1993), 7-8.

dalam posisi untuk membantu klien-kliennya.125 Lazim apabila mereka –baca para

ulama‟- memiliki posisi yang strategis di tengah-tengah masyarakat terutama

masyarakat agraris dan tradisional. Melalui posisi strategis itulah ia mampu

berperan sebagai pelindung dan penjaga masyarakat atau bahkan sebagai native

speaker suara masyarkat untuk disalurkan kepada pemerintah.

Pada konteks tersebut James C. Scott secara lebih detail menjelaskan,

hubungan patron-klien –sebuah pertukaran hubungan antara dua peran- dapat

dinyatakan sebagai kasus khusus dari ikatan diadik (dua orang) yang terutama

melibatkan persahabatan instrumental di mana seorang individu dengan status

sosio-ekonomi lebih tinggi (patron) menggunakan pengaruh dan sumberdayanya

untuk menyediakan perlindungan dan/atau keuntungan-keuntungan bagi

seseorang dengan status lebih rendah (klien). Pada gilirannya, klien membalasnya

dengan menawarkan dukungan umum dan bantuan, termasuk jasa pribadi, kepada

patron. Dua ciri dari diadik patron-klien ini perlu ditekankan: sifatnya yang

didasarkan pada ketidaksamaan dan sifat fleksibilitas yang tersebar sebagai

sebuah sistem pertukaran pribadi.126 Melalui pengaruh (atau wibawa) dirinya,

ulama‟ melakukan banyak hal untuk semata-mata membangun masyarakat yang

sesuai dengan nilai-nilai idealitas dirinya. Ulama‟ Kabupaten Kotabaru referensi

normatif yang dijadikan acuan adalah nilai-nilai etis teologis dan etis antropologis

untuk membangun masyarakatnya.

Peran ulama‟ yang demikian merupakan bentuk dari sifat progresivitas

nilai-nilai Islam berlandaskan etika dan moralitas teologis. Seperti halnya ulama‟

Kabupaten Kotabaru berdiri di garda depan memberikan pernyataan-pernyataan

“haram” atas eksploitasi tambang yang merusak dan menghancurkan lingkungan

melalui dalil-dalil agama. Artinya, ulama‟ mencoba melakukan upaya integrasi

perilaku eksploitasi sumberdaya alam dengan dimensi teologis. Dengan demikian,

sebenarnya, sumber krisis lingkungan tersebut terletak pada entitas kemanusiaan

yang tidak mengakar kuat pada keseimbangan antara orientasi –baca kebutuhan,

keutuhan, dan kemashlahatan- kemanusiaan dan ketuhanan; orientasi duniawi dan

125 Eko Setiawan, Eksistensi Budaya Patron Klien dalam Pesantren: Studi Hubungan Antara Kiai
dan Santri, dalam Jurnal Ulul Albab Vol. 13, No. 2 Tahun 2012, 141.
126 James C. Scott, Perlawanan Kaum Petani, Peterj.: Budi Kusworo, dkk., (Jakarta: Yayasan
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ukhrawi. Artinya, perlu adanya peningkatan kesadaran manusia ketika melihat

lingkungan bumi tidak sebagai objek eksploitasi untuk semata-mata kepentingan

dan pemuas hasrat kebutuhannya. Namun, ia merupakan “partner” manusia untuk

mencapai derajat kehambaan (abdullah) dan pengganti Tuhan (khalifah) yang

sempurna (al-insan al-kamil). Kiranya sangat tepat pernyataan Ernst F.

Schumacher, sebagaimana yang telah dikutip, bahwa masalah krisis lingkungan

ini sangat terkait dengan krisis kemanusiaan, dengan moralitas sosial serta krisis

orientasi manusia terhadap Tuhan.127

Tidak berlebihan jika banyak kalangan mengangkat berbagai tesis tentang

kerusakan lingkungan bermuara pada tidak difungsikannya perangkat nilai

transendental dalam diri manusia untuk dijadikan sebagai acuan moral dalam

hidup kehidupan manusia. Berbagai musibah di muka bumi terjadi akibat

pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi yang minus wawasan spiritual.

Ada kalangan yang secara detail mengungkap hal yang senada tentang latar

penyebab kerusakan di muka bumi bahwa:

Salah satu faktor yang secara masif menyebabkan manusia terpuruk dan
aspek ini banyak dikecam oleh para kalangan adalah modernitas. Di mana
“modernitas” sebenarnya telah banyak mereduksi nilai-nilai luhur
kemanusiaan, khususnya nilai-nilai spiritual yang telah dibina oleh tradisi-
tradisi besar keagamaan. Sains, sebagai bagian dominan peradaban
modern misalnya, telah mereduksi manusia ke tingkat hewani atau bahkan
benda-benda mati belaka (fisika atau kimia). Manusia, yang dalam banyak
tradisi keagamaan dipandang sebagai “citra” (dicipta melalui citra) Ilahi,
sering direduksi dalam penelitian ilmiah ke dalam tingkat hewani, seperti
yang dilakukan Watson dalam psikologi behaviorisme yang
membandingkan proses belajar manusia dengan seekor tikus, atau bahkan
manusia sering dipandang sebagai makhluk kimia-fisika saja yang lepas
dari unsur spiritual, sehingga dalam analisa terakhir manusia dalam
pandangan sains modern tidak ubahnya dengan seonggok benda mati, atau
dengan kata lain sebutir debu di antara debu-debu lain yang berserakan di
alam semesta, yang pada gilirannya juga sama-sama dipandang sebagai
benda fisik belaka.128

Secara makro potret mentalitas kehidupan manusia kontemporer yang suram

digambarkan oleh filosof kebangsaan Inggris yaitu Bertrand Russell bahwa:

127 Ernst F. Schumacher, A Guide for The Perplexed, 139.
128 Sumanta, al-Insan al-Kamil dalam Perspektif Tasawuf: Studi Komparasi Antara Tasawuf al -
Ghazali dan al-Jilli, Disertasi Dipublikasikan, (Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Islam
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Saat ini manusia berada di tengah-tengah kehidupan yang menjadikan
keahlian sebagai sarana dan kebodohannya sebagai tujuan. Makin
bertambah keahlian dalam mencapai tujuan tersebut, maka keahliannya
digunakan untuk mencapai kerusakan. Pada aspek inilah, manusia hidup
muncul dari kebodohan dan tidak adanya keahlian. Tetapi, pengetahuan
dan keahlian yang didapatkan digabungkan dengan kebodohannya malah
tidak memberikan arah terhadap hidupnya. Pengetahuan merupakan
kekuasaan, akan tetapi kekuasaan untuk menciptakan kejahatan maupun
kebaikan. Konsekuensinya, jika kebaikan manusia tidak bertambah sama
dengan pengetahuannya, maka bertambahnya pengetahuan mereka hanya
akan menambah kesengsaraan.129

Hal tersebut juga mendapat perhatian luas dari berbagai kalangan ilmuan

salah satunya Albert Gore Jr. yang mengkaji krisis lingkungan. Ia menyatakan

bahwa semakin dalam menggali akar krisis lingkungan yang melanda dunia pada

saat ini, semakin memantapkan keyakinan bahwa krisis ini tidak lain adalah

manifestasi nyata dari krisis spiritual manusia yang hidup saat ini.130 Pandangan

dari Albert Gore Jr. semakin mengukuhkan pandangan kemanusiaan yang saat ini

memang lepas dari integralisasi orientasi akal dan hati, IQ dan SQ, atau ilmu

pengetahuan dan spiritual. Lepasnya dua entitas tersebut memiliki implikasi nyata

terhadap bangunan perilaku manusia yang cenderung destruktif dan mengantarkan

pada kehancuran peradaban manusia.

Oleh sebab itu, ulama‟ di Kabupaten Kotabaru secara terus menerus

melalui dakwah memberikan pemahaman utuh tentang urgensitas eksploitasi

sumberdaya alam berbasis spiritual yang bisa mencegah dan menanggulangi

perilaku eksploitatif yang tidak beretika dan bermoral. Kerangka anomali

kehidupan manusia yang tidak mempunyai sandaran nilai dan norma terutama

sandaran nilai spiritual-teologis pada sisi faktualnya memang menyebabkan

perilaku destruktif yang menghancurkan lingkungan. Pada kerangka inilah, para

ulama‟ salafus al-shalih seperti al-Ghazali, Ibn Miskawih atau ulama‟-ulama‟

lainnya mencoba memberikan konfigurasi pada potret peradaban manusia dengan

aspek moralitas dengan nilai al-akhlaqul al-karimah (karakter) yang bersumber

pada keagungan spiritual. Penyatuan ini merupakan bentuk pengejawantahan dari

ecotheology, sehingga ia mampu untuk menginternalisasikan nilai ontologik pada

129 Bertrand Russell, Impact of Science on Society, (New York: AMS Press Inc., 1995), 120-121.
130 Albert Gore Jr., Earth in The Balance: Ecology and The Human Spirit , (New York: Houghton
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diri manusia. Akhirnya manusia dan alam yang pada kenyataan ontologisnya

merupakan kesatuan entitas tidak dapat dipisah-pisahkan, atau masing-masing

entitas tidak dapat mengambil jarak dengan pola relasional subjek-objek –manusia

sebagai subjek dan alam sebagai objek.131

Para ulama‟ Kabupaten Kotabaru di dalam mewujudkan hal tersebut

memainkan peran edukatif yaitu dengan menuntun masyarakat dan membimbing

mereka untuk meningkatkan kepedulian mereka terhadap lingkungan. Melalui

peran tersebut perlu adanya penekanan yang kuat terhadap pengembangan dan

peningkatan pemahaman masyarakat terhadap integralisasi perilaku eksploitasi

sumberdaya alam (sebagai fakta kemanusiaan) dengan nilai-nilai spiritual (fakta

ketuhanan). Sintesa integralistik dapat dikatakan sebagai titik temu antara

orientasi kemanusiaan dengan ketuhanan; antara pengetahuan yang bersifat

obyektif dengan keyakinan subyektif. Keabsahan dalam beragama merupakan

bentuk yang bersifat objektif dan umum yang membawa pada tata sikap yang

memberikan kemaslahatan pada umat yang lain. Apabila meminjam analisis

dalam ilmu-ilmu eksakta, maka bisa dikatakan bahwa keabsahan sebuah realitas,

yang telah dibuktikan secara eksperimental empiris dan rasional lalu diakui oleh

seluruh subyek, merupakan suatu sifat umum yang berada pada titik transenden.

Dengan demikian, hal tersebut tidak dapat dicapai tetapi bisa didekati. Antara

subyektivitas-intersubyektivitas dengan obyektivitas-interobyektivitas memiliki

satu titik temu yang berada di tengah sebagai sebuah titik sempurna dan seimbang.

Interkoneksitas itulah yang menggiring tiap entitas pada sebuah realitas

transenden yang integral.132 Pada saat ini, hal tersebut telah banyak dipraktekkan

salah satunya dalam pesantren yang merancang pengelolaan lingkungan dengan

motif nilai-nilai spiritual seperti hasil penelitian Fachruddin Mangunjaya tentang

ekopesantren.133

131 Lihat detailnya tentang hal ini dalam Stephen R. Kellert & Timothy J. Farnham (Edit.), The
Good Nature and Humanity: Connecting Science, Religion, and Spirituality with The Natural
World, (London: Island Press, 2002).
132 Arbangi, Pendidikan Islam yang Berkeadaban-Berkemajuan: Kompetensi Pendidikan Islam di
Lingkaran Problematika Human-Security dan Eco-Security, dalam Gunawan & Ibnu Hasan
(Edit.), Percikan Pemikiran Pendidikan Islam: Antologi Konfigurasi Pendidikan Masa Depan ,
(Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 47.
133 Fachruddin Mangunjaya, Ekopesantren: Bagaimana Merancang Pesantren Ramah
Lingkungan, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014).
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Dari paparan tersebut jelas bahwa peran ulama‟ Kabupaten Kotabaru

mendorong masyarakat terutama para pengusaha untuk membangun pemahaman

dan perilaku integralistik. Pemahaman dan perilaku itulah yang pada hakikatnya

merupakan kesadaran lingkungan berbasis spiritual yang lebih dikenal dengan

konsep ecotheology. Kesadaran lingkungan akan mampu mendorong tindakan

atau perilaku manusia berdasarkan pada tata etika dan moralitas. Dalam Islam,

konsep moralitas tidak hanya suatu bentuk pengetahuan tentang entitas kebaikan

dan keburukan yang berkaitan dengan lokus epistemologik, melainkan merupakan

suatu entitas maujud (ontologik-manifes) yang muncul pada pola perilaku. Oleh

sebab itu, perilaku eksploitasi sumberdaya alam berbasis spiritual sebagai lokus

maujud dikatakan sebagai nilai-nilai perilaku manusia yang universal dan meliputi

seluruh aktivitas manusia, sebagai pengejawantahan relasi dengan Tuhan, sesama

manusia, dan lingkungan, yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan,

perkataan, dan perbuatan berdasarkan nilai-nilai agama. Sehingga keserasian dan

keharmonisan akan terwujud melalui tatanan perilaku eksploitasi alam berbasis

kesadaran lingkungan, dan akan terhindar dari sikap antroposentrisme sebagai

penyebab krisis lingkungan, seperti yang disinyalir oleh A. Sonny Keraf;134 atau

memang kalangan pemerintah sendiri yang tidak serius dalam menangani krisis

lingkungan, seperti yang dituding oleh kalangan prodemokrasi.135

134 A. Sonny Keraf, Etika Lingkungan Hidup, 166.
135 Bambang Yuniarto, Membangun Kesadaran Warga Negara dalam Pelestarian Lingkungan ,
(Yogyakarta: Deepublish, 2013), 131.



BAB VI

KESIMPULAN DANSARAN

Bab ini merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dari penelitian

ini dan saran-saran yang ditujukan untuk pengembangan keilmuan dan penelitian

lanjutan, segenap Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru, dan kepada pengusaha

tambang yang ada di Kabupaten Kotabaru pada khususnya.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan penelitian tentang partisipasi tokoh agama

dalam merespons eksploitasi pertambangan batu bara di Kabupaten Kotabaru

Kalimantan Selatan, dikemukakan kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Pandangan tokoh agama tentang eksploitasi pertambangan batu bara di

Kabupaten Kotabaru bahwa sumberdaya alam merupakan anugerah dari

Tuhan untuk dimanfaatkan oleh manusia demi meningkatkan

kesejahteraan manusia sendiri (kemaslahatan masyarakat). Oleh sebab itu,

nilai-nilai teologi didorong menjadi tumpuan utama dalam melakukan

eksploitasi sumberdaya alam, sehingga tatanan pertambangan dibangun

melalui kesadaran lingkungan berdasarkan pada nilai-nilai spiritualitas dan

religiusitas yang dikenal dengan ecotheology.

2. Partisipasi tokoh agama dalam merespons pertambangan batu bara di

Kabupaten Kotabaru adalah dengan berperan sebagai patron bagi

masyarakat. Melalui peran tersebut, ia melalui wibawanya mempengaruhi

masyarakat untuk membangunnya dengan referensi normatifnya adalah

nilai-nilai etis teologis dan etis antropologis. Di satu sisi melalui peran

edukatif, ulama’ mencoba melakukan upaya integrasi perilaku eksploitasi

sumberdaya alam dengan dimensi teologis. Oleh sebab itu, ulama’ melalui

dakwah memberikan pemahaman utuh tentang urgensitas eksploitasi

sumberdaya alam berbasis spiritual yang bisa mencegah dan

menanggulangi perilaku eksploitatif yang tidak beretika dan bermoral.

89
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B. Saran-Saran

Dari temuan-temuan penelitian dan kesimpulan penelitian ini, maka

peneliti mengungkap dan mendesripsikan beberapa saran sebagaimana berikut ini:

1. Untuk Penelitian Lanjutan/Pengembangan Keilmuan

Berdasarkan hasil temuan penelitian, maka disampaikan saran terhadap

penelitian lanjutan sebagai berikut:

a. Penelitian ini hanya dilakukan pada satu lokasi, yaitu Kabupaten

Kotabaru dengan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Untuk

penelitian lain tentang partisipasi tokoh agama dalam merespons

eksploitasi pertambangan batu bara, perlu dilakukan pada yang berbeda

dan lebih luas, dengan pendekatan lebih luas dan bersifat multi kasus

maupun multi situs.

b. Penelitian tentang partisipasi tokoh agama dalam merespons eksploitasi

pertambangan batu bara perlu diadakan secara mendalam mengingat

salah satu sebab rusaknya lingkungan (alam) suatu daerah adalah kurang

pemahaman yang bersifat integratif tentang eksploitasi sumberdaya

alam yang ada di dalamnya. Dengan demikian, diharapkan akan

ditemukan berbagai solusi praktis yang bersifat membangun untuk

mengangkat mutu ekosistem (atau lingkungan) suatu daerah.

2. Untuk Pemerintah Kabupaten Kotabaru

Selanjutnya, saran peneliti untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru

sebagai objek dalam penelitian ini adalah:

a. Penelitian ini merupakan potret dari perilaku eksploitasi sumberdaya

alam yang ada di Kabupaten Kotabaru. Oleh karena itu, hendaknya

dapat dijadikan sebagai sumber informasi faktual untuk

mengembangkan dan meningkatkan taraf hidup lingkungan

masyarakat Kabupaten Kotabaru dengan meninjau kembali sistem

eksploitasi sumberdaya alam dan selalu berkreasi dengan kesadaran

tersebut seiring perubahan dan perkembangan zaman, misalnya:

1. Memperkuat konsistensi perkataan, kebijakan dengan fakta

di lapangan. Bupati perlu memastikan seluruh kebijakan
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eksploitasi sumberdaya alam ada perubahan yang lebih baik

terhadap tata kelestarian lingkungan.

2. Komitmen lebih kuat diarahkan kepada visi dan misi

Pemerintah Kabupaten Kotabaru, bukan kepada bupati atau

pengusaha tambang.

3. Perilaku perubahan perilaku eksploitasi sumberdaya alam

lebih diarahkan dengan pendekatan kesadaran subjek

pertambangan dengan menyentuh, memenangkan,

memerdekakan hati, pikiran dan emosi dalam melakukan

eksploitasi tambang.

4. Meminimalisir pendekatan eksploitasi sumberdaya alam

yang tidak berlandaskan pada etika dan moralitas.

b. Agar dapat digunakan sebagai informasi faktual bagi para jajaran

struktural Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotabaru.

c. Agar dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi estafet

kepemimpinan di Kabupaten Kotabaru. Mengingat pasca eksploitasi

sumberdaya alam, maka kepemimpinan Kabupaten Kotabaru ke depan

perlu lebih peka terhadap kelestarian lingkungan sehingga Kabupaten

Kotabaru dapat eksis melalui sektor non pertambangan.

3. Untuk Masyarakat IslamPada Umumnya

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan yang berkaitan dengan partisipasi

tokoh agama (terutama para ulama’) dalam merespons eksploitasi pertambangan

batu bara di Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan,. Oleh karena itu,

hendaknya hasil penelitian ini bisa dijadikan stimulus bagi masyarakat Islam

untuk bersama-sama menjaga dan melestarikan lingkungan Kabupaten Kotabaru

yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi positif dalam membangun

bangsa secara makro.
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