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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

 Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dlihat pada tabel berikut : 

1. Konsonan 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 alif tidak ا

dilambangkan 

tidak dilambangkan 

 ba b be ب

 ta t te ت

 ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

  jim j je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 kha kh ka dan ha خ

 dal d de د

 zal ż zet (dengan titik di atas) ذ

 ra r er ر

 zai z zet ز

 sin s es س

 syin sy es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ̒ apostrof terbalik‘ ع

 gain g ge غ

 fa f ef ف

 qaf q qi ق

 kaf k ka ك

 lam l el ل

 mim m em م

 nun n en ن

 wau w we و

 ha h ha ه

 hamzah ̓̓ apostrof ء

 ya y ye ى

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

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

( ̓ ). 
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2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 

 Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

Tanda Nama Huruf  Latin Nama 

 fatḥah a a ا َ

 Kasrah I i ا َ

 ḍammah u u ا َ

 Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf  Latin Nama 

fatḥah dan yā̓̓ يَ 
̓̓
 ai a dan i 

 fatḥah dan wau au a dan u وَ 

  

Contoh:  

 kaifa : كيف

 haula : هو ل

3. Maddah 

 Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

Harakatdan 

Huruf 

Nama Hurufdantanda Nama 

fatḥah dan alif atau yā̓̓ .… ا َ / …يَ 
̓̓
 ā a dan garis di atas 

 kasrah dan yā ī i dan garis di atas ي

 ḍammah dan wau ū u dan garis diatas و

Contoh: 

 māta : ما ت

 ramā : رمى

 qīla : قيل

 yamūtu : يمو ت
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4. Tā’ marbūṭah 

 Transliterasi untuk tā’marbūṭah ada dua yaitu: tā’marbūṭah yang hidup atau 

mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. 

sedangkan tā’marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

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

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

marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh:  

 rauḍah al-aṭfāl : رو ضة الا طفا ل

 al-madīnah al-fāḍilah : المدينة الفا ضلة

 al-ḥikmah :  الحكمة

5. Syaddah (Tasydīd) 

  Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydīd, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 rabbanā : ربنا

 najjainā : نجينا

 al-ḥaqq : الحق

 nu”ima : نعم

 aduwwun‘ : عدو

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

kasrah (ـــــؠ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī. 

Contoh: 

 Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : علي

 Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عربي

6. Kata Sandang 

  Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  ال 

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

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

qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. 

Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan 

garis mendatar (-). 

Contoh : 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الشمس

 al-zalzalah (az-zalzalah) : الزالز لة
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 al-falsafah : الفلسفة

 al- bilādu : البلاد

7. Hamzah. 

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

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

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

Contoh : 

 ta’murūna : تامرون

 ’al-nau : النوع

 syai’un : شيء

 umirtu : امرت

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

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

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

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

kata al-Qur’an (dari al-Qur’ān), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila 

kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus 

ditransliterasi secara utuh. Contoh: 

 Fī Ẓilāl al-Qur’ān 

 Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

9. Lafẓ al-jalālah (الله ) 

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

atau berkedudukan sebagai muḍā ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

دين الله  dīnullāh    با الله billāh      

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

ditransliterasi dengan huruf (t).contoh:  

في رحمة اللههم   hum fīraḥmatillāh 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

capital, misalnya, digunakan untuk menulis huruf awal nama diri (orang, tempat, 

bulan) dan huruf pertama permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 

sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap dengan huruf awal nama 
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diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, 

maka huruf Adari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). 

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 

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

catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). contoh: 

 Wa mā Muḥammadun illā rasūl 

 Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallaẓī bi bakkata mubārakan 

 Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fih al-Qur’ān 

 Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 

 Abū Naṣr al-Farābī 

 Al-Gazālī 

 Al-Munqiż min al-Ḋalāl 

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

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

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

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd 

Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) 

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr 

Ḥāmid Abū) 

 

B. Daftar Singkatan 

 Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.   : subḥānahū wa ta’ālā 

saw.   : ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s.   : ‘alaihi al-salām 

H   : Hijrah 

M   : Masehi 

SM   : Sebelum Masehi 

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

w.   : Wafat tahun 

QS…/…: 4 : QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4 

HR   : Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama :    Serliyaningsih 

Nim :    30800119076 

Judul   :  Analisis Keterlibatan dan Koalisi NGO Global Dengan NGO      

Domestik Atas Kerusakan Lingkungan: Advokasi Greenpeace 

Dengan WALHI Terhadap Eksplorasi Migas Mitsubishi 

Corporation di Sulawesi Tengah 

 

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana proses keterlibatan dan 

koalisi yang dilakukan oleh NGO global dan domestik (Greenpeace dan WALHI) 

atas isu kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas eksplorasi migas 

Mitsubishi Corporation di Sulawesi Tengah. Pokok permasalahan masalah tersebut 

selanjutnya di-breakdown ke dalam beberapa submasalah atau pertanyaan, yaitu: 1) 

Mengapa kehadiran Mitsubishi Corporation dianggap sebagai pihak yang 

menciptakan krisis lingkungan dalam aktivitas ekplorasi tambangnya di Sulawesi 

Tengah?, dan 2). Bagaimana peran dan proses koalisi Greenpeace dan WALHI 

sebagai kontra-hegemoni atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh 

Mitsubishi Corporation atas aktivitas eksplorasi minyak dan gas di Sulawesi 

Tengah? 

Penelitian ini menggunakan teori boomerang pattern yang dicentuskan oleh 

Keck dan Sikkink melalui empat strategi yaitu Information Politics, Symbolic 

Politics, Leverage Politic, dan Accountability Politics dalam menganalisis 

permsalahan yang terjadi. Selanjutnya, jenis penelitian ini tergolong kualitatif 

dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Adapun sumber 

data penelitian ini adalah Ketua Pengkampanye WALHI Sulawesi Tengah, 

Masyarakat Kecamatan Batui, Pemerintah Kecamatan Batui (Camat Batui), dan 

Ketua Karang Taruna Kecamatan Batui. Selanjutnya, Tehnik pengumpulan data 

dilakukan melalui studi lapangan berupa bahan hukum primer dan sekunder, 

melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan penelusuran referensi. Semua data 

lapangan dikumpulkan, kemudian dianalisis dan hasilnya dituangkan dalam bentuk 

deskriptif. 

Hasil dari penelitian ini menujukan bahwa Mitsubishi Corporation dianggap 

sebagai pihak yang menciptakan krusakan lingkungan di Sulawesi Tengah karena 

berdasarakan beberapa laporan yang dirilis oleh WALHI dan Greenpeac “Red 

Ekspansi Tambang merusakan lingkungan di Sulawesi Tengah” menunjukan 

aktivitas eksplorasi tersebut menimbulkan dampak negatif, ditadai dengan adanya 

masalah deforestasi hutan, hingnya mata pencarian masyarakat, perampasan lahan 

masyarakat, perusakan eksosistem dan sebaginya. Selanjutnya, berdasarkan hasil 

penelitian WALHI Sulteng dan Greenpeace telah melakukan empat strategi 

jaringan advokasi transnasional yaitu; (1) Politik Informasi dengan 

menyebarluaskan laporan hasil investigasi melalui beragam instrumen media baik 

digital maupun non-digital seperti internet, media sosial Facebook, Instagram, 

Twitter, laporan khusus; (2) Politik Simbolik dengan melakukan aksi-aksi kreatif 

melalui penggunaan momentum tanda tegar, hastag, filem tanigasi, dan petisi 

nasional dan global; (3) Politik Pengaruh dengan adanya dukungan dan bantuan 
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dari pihak eksternal. Dibuktikan dengan diangkatnya isu ini ke ranah internasional 

oleh Greenpeace dengan melalui strategi koalisi Break Free; (4) Accountability 

Politics, berhasil dilakukan dengan dibentuknya dua program “Feminist 

Participatory Action Research (FPAR), dan Koalisi Melawan Limbah (KML)” 

menekan pemerintah untuk mengakomodir kepentingan gerakan sipil. Dibuktikan 

dengan perubahan klausul izin usaha pertambangan menjadi kebijakan pengelolaan 

pertambangan mineral dan batubara 2018. Dari kasus kerusakan lingkungan yang 

ada di Sulawesi Tengah, yang disebabkan oleh proyek eksplorasi migas Mitsubishi 

Corporation tersebut, serta aksi-aksi dalam politik simbolik, politik pengaruh, dan 

poltik akuntabilitas WALHI Sulteng dan Greenpeace, telah menciptakan sebuah 

komitmen dari pemerintah Sulawesi Tengah dengan dikeluarkannya draft 

moratorium kebijakan baru tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan 

Batubara No. 2, Tahun 2018, yang sebelumnya belum pernah dibuat. 

Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Pemerintah diharapkan melakukan 

revisi kembali terhadap proses pemberian izin terutama dalam hal pembangunan 

yang dapat berdampak pada lingkungan dan kehidupan masyarakat; 2) Melibatkan 

masyarakat setempat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan 

tentang izin usaha pertambangan; 3) Menjalin kerja sama dengan organisasi 

lingkungan dan masyarakat sipil untuk memantau dan mengevaluasi dampak 

lingkungan dari kegiatan pertambangan; 4) Mitsubishi Corporation haruslah 

menghormati serta patuh pada peraturan dan undang-undang yang sudah ada, hal 

tersebut untuk memastikan bahwa hak-hak warga terjamin dan tanggung jawab 

yang adil dapat dilaksanakan; 5) Mengidentifikasi lebih dalam faktor-faktor apa 

yang membuat koalisi ini berhasil mempengaruhi kebijakan dan mendapatkan 

dukungan politik yang besar dari pihak eksternal; dan 6) Meneliti lebih dalam 

terkait dampak dari kebijakan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara 

serta dampaknya bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.  

 

Kata Kunci: WALHI, Greenpeace, Kerusakan Lingkungan, Transnational 

Advocacy Networks, Boomerang Pattern, Eksplorasi Migas Sulawesi Tengah.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Masalah kerusakan lingkungan menjadi salah satu isu penting dalam studi 

Hubungan Internasional (HI) saat ini. Isu ini memuat beberapa jenis kerusakan, 

yakni polusi air, udara, tanah. Paling menonjol dari polusi itu diiringi dengan 

adanya degradasi populasi di banyak spesies yang mengarah pada kepunahan, 

eksplorasi sumber daya alam yang lantas menciptakan eksploitasi, pemanasan 

global dan perubahan iklim.1 Berdasarkan laporan Kementrian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan (KLHK) bahwa pada tahun 2022, Indeks Kualitas Lingkungan 

Hidup Berturur-turut nilainya 65,14; 66,55; 70,27; 70,27; 71,45 dan tahun 2022 ini 

sebesar 72,42 poin. Perhitungan nilai IKLH Indonesia Tahun 2022 diperoleh dari 

7.331 lokasi pemantauan kualitas air, 3.076 lokasi pemantauan kualitas udara, 

lingkungan, dan 970 lokasi pemantauan kualitas air laut di seluruh Indonesia.2  

Gelombang diskursus lingkungan umumnya disebut dalam literatur ialah 

pembangunan berkelanjutan (sustainable development), keamanan lingkungan 

(environmental security), dan keadilan lingkungan (environmental justice). Secara 

umum, kemunculan persoalan lingkungan dipahami pada persoalan politik dunia 

yang mengalami pergeseran dalam diskursif di awal tahun 1970-an, dan 

berkembang pesat tahun 1980-an. Akan tetapi, diskursus ini mengalami pelebaran 

                                                           
1Obsatar Sinaga, dkk., Diplomasi Lingkungan Indonesia Antara Asa Dan Realita, (Jakarta: 

UKI Press, 2018), h. 9-10. 
2KLHK, “Deforestasi Terus Meningkat di Indonesia”, 30 Desember 2022, 

http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/6972/kualitas-lingkungan-hidup-indonesia-meningkat-

dalam-lima-tahun-terakhir, diakses pada 12 Mei 2023. 

http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/6972/kualitas-lingkungan-hidup-indonesia-meningkat-dalam-lima-tahun-terakhir
http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/6972/kualitas-lingkungan-hidup-indonesia-meningkat-dalam-lima-tahun-terakhir
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dan pendalaman di tengah usainya perang dingin dengan diprakarsainya istilah 

ketahanan ekologi (ecological security) dan keadilan lingkungan.3 

Pasca Perang Dingin, muncul perdebatan baru tentang pembangunan 

berkelanjutan secara ekologis. Jatuhnya komunisme menunjukkan kemenangan 

kapitalisme sebagai pihak yang memainkan peran penting dalam alokasi sumber 

daya. Perdebatan pasca Perang Dingin mengarah pada strategi baru untuk 

pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan dan saling bertumpang tindih. 

Modernisasi lingkungan mempromosikan efisiensi produksi yang lebih baik bagi 

lingkungan, namun tidak memastikan bahwa ekonomi dunia beroperasi dalam batas 

daya dukung lingkungan, sehingga mengancam ketahanan ekologis. Adanya 

ancaman serius dari pemanasan global seperti berkurangnya air, polusi air, udara, 

tanah, dan berkurangnya keanekaragaman hayati, memperlihatkan bahwa 

keamanan lingkungan saat ini sangat memprihatinkan dan menjadi perdebatan 

setelah Perang Dingin. Banyak ahli mengatakan bahwa persaingan atas sumber 

daya alam yang semakin langka, seperti air, lahan subur, minyak, dll, akan 

meningkatkan risiko konflik bersenjata.4 Hal tersebut ditandai dari berbagai kasus 

yang terjadi, diantaranya 1) konflik bersenjata libiya atas persaingan kerjasama 

                                                           
3Obsatar Sinaga, dkk., Diplomasi Lingkungan Indonesia Antara Asa Dan Realita, h. 15-18. 
4Miftha Giyanti Putri, dkk., “Dinamika Hubungan Internasional Pasca Perang Dingin 1990-

2000”. Skripsi (Jakarta: Fak. Sosial dan Politik,  Universitas Ilmu Sosial Politik, 2014), h. 13-14. 
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minyak;5 2) konflik perang teluk antara Irakn Kuwait;6 dan 3) konflik bersenjata 

yang terjadi di Sudan Selatan.7  

Data di atas menunjukan bahwa wacana ketahanan ekologis tanpa disadari 

memperkuat sistem negara dan melegitimasi tanggapan negara terhadap ancaman 

lingkungan. Ancaman lingkungan biasanya terjadi karena ketimpangan keadilan 

lingkungan, di mana komunitas antar negara (negara maju dan negara berkembang) 

menyebabkan ketimpangan. Contohnya adalah banyak industri yang mengeluarkan 

polusi pindah dari negara yang sudah maju ke negara yang masih berkembang 

dengan alasan biaya tenaga kerja yang lebih rendah dan kurangnya pengawasan 

atau standar lingkungan yang lemah. Contoh kasus yang terjadi adalah 1) kasus 

pembuangan limbah B3 pertambangan emas di Buyat, Sulawesi Utara;8 2) kasus 

penipisan lapisan ozon di Antartika tahun 1980-an;9 3) kasus pembuangan limbah 

industri kimia ke Sungai Citarum;10 dan seterusnya. Keadilan lingkungan bukan 

hanya meliputi aspek distribusi seperti hak dan manfaat lingkungan yang adil bagi 

semua ras, kelas, dan pendapatan, tetapi juga meliputi aspek prosedural seperti 

                                                           
5Taufan Adharsyah, “Konflik Bersenjata Libya Picu Kenaikan Harga Minyak”, 

cnbcindonesia.com, https://www.cnbcindonesia.com/market/20190409091405-17-65346/konflik-

bersenjata-libya-picu-kenaikan-harga-minyak (24 Februari 2023). 
6Anne Normadiah, “Pengaruh Kepentingan Minyak Pada Kebijakan Luar Negeri Amerika 

Serikat Dalam Investasi Irak Pada Tahun 2003” Skripsi (Jakarta: Fak. Ilmu Sosial dan Politik, 2011), 

h. 50. 
7Putri Cahyanti, “Analisis Konflik Sudan dan Sudan Selatan Pasca Referendum Pemisahan 

Diri Sudan Selatan dari Sudan” Journal of International Relations, 3, no.4, (2017): h. 84-95. 
8Kiki Lutfillah, “Kasus Newmont (Pencemaran di Teluk Buyat)”, Jurnal Kybernan, 2, no.1, 

(2011): h.1. 
9Bbc, “Lubang ozon terbesar yang pernah ada di atas Kutub Utara akhirnya tertutup - 'Tidak 

ada hubungan dengan lockdown”, bbc.com, 30 April 2020, 

https://www.bbc.com/indonesia/majalah-52481999 (24 Februari 2023).  
10Dian Adryanto, “Limbah Pabrik di Sungai Citarum Semakin Tak Terkendali”, 

nasional.tempo.co, 17 April 2017, https://nasional.tempo.co/read/866846/gawat-limbah-pabrik-di-

sungai-citarum-semakin-tak-terkendali (24 Februari 2023).  

https://www.bbc.com/indonesia/majalah-52481999%20(24
https://nasional.tempo.co/read/866846/gawat-limbah-pabrik-di-sungai-citarum-semakin-tak-terkendali%20(24
https://nasional.tempo.co/read/866846/gawat-limbah-pabrik-di-sungai-citarum-semakin-tak-terkendali%20(24
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kesempatan publik untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tentang 

pengelolaan lingkungan.11  

Perhatian serius terhadap isu kerusakan lingkungan sebagaimana disebutkan 

di atas menjadi perhatian utama bagi masyarakat global. Salah satu isu ini diatur 

dalam ajaran agama Islam yang mengatur tentang keamanan lingkungan, termasuk 

di dalamnya dampak kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pengelolaan 

sumber daya alam, yakni dijelaskan dalam hadits riwayat Imam at-Tirmidżi dari 

Abyadh bin Hamal. Dalam hadits tersebut, Abyad diceritakan telah meminta 

kepada Rasul untuk dapat mengelola sebuah tambang garam. Rasul meluluskan 

permintaan itu, tapi segera diingatkan oleh seorang sahabat.12 Hadis tersebut 

berbunyi: 

ب يُّ حَدَّثنَ ي أبَ ي عَنْ قَالَ قلُْتُ ل   دُ بْنُ يَحْيَى بْن  قَيْسٍ الْمَأرْ  يدٍ حَدَّثكَُمْ مُحَمَّ قتُيَْبَةَ بْن  سَع 

الٍ أنََّهُ وَفَدَ إ لىَ  يلَ عَنْ سُمَي   بْن  قيَْسٍ عَنْ سُمَيْرٍ عَنْ أبَْيضََ بْن  حَمَّ ثمَُامَةَ بْن  شَرَاح 

ا أنَْ وَلَّى قاَلَ رَجُلٌ رَسُول  اللَّه  صَلَّى اللَّهُ عَ  لْحَ فَقطََعَ لَهُ فَلمََّ ليَْه  وَسَلَّمَ فَاسْتقَْطَعَهُ الْم 

 َ نْهُ قَالَ وَسَأ دَّ قَالَ فَانْتزََعَهُ م  ي مَا قَطَعْتَ لَهُ إ نَّمَا قَطَعْتَ لَهُ الْمَاءَ الْع  نْ الْمَجْل س  أتَدَْر  لهَُ م 

نْ الْْرََاك  قَالَ  ا يحُْمَى م  دُ  عَمَّ ب ل  فَأقَرََّ ب ه  قتُيَْبَةُ وَقَالَ نَعَمْ حَدَّثنََا مُحَمَّ فَافُ الْْ  مَا لَمْ تنََلْهُ خ 

سْنَاد  نَحْوَهُ  ب يُّ ب هَذاَ الْْ  دُ بْنُ يَحْيَى بْن  قيَْسٍ الْمَأرْ  بْنُ يَحْيَى بْن  أبَ ي عُمَرَ حَدَّثنََا مُحَمَّ

نْ الْيمََ  يَةٌ م  بُ نَاح  ن  قَالَ وَف ي الْبَاب عَنْ وَائ لٍ وَأسَْمَاءَ ب نْت  أبَ ي بَكْرٍ قَالَ أبَوُ الْمَأرْ 

نْ أصَْحَاب   لْم  م  نْدَ أهَْل  الْع  يبٌ وَالْعَمَلُ عَلىَ هَذاَ ع  يثٌ غَر  يثُ أبَْيَضَ حَد  يسَى حَد  ع 

مَامُ ل مَنْ  عَ الْْ  مْ ف ي الْقطََائ ع   يَرَوْنَ جَائ زًا أنَْ يقُْط  ه  مَ وَغَيْر 
النَّب ي   صَلَّى اللَّهُ عَليَْه  وَسَلَّ

 رَأىَ ذلَ كَ 13                                                                                        

 

 

  

                                                           
11Richard Devetak, dkk., An IntroductIon to International Relations. (Australia: United 

States of America by Cambridge University Press, New York, 2012), h. 466-468. 
12Zulhelmy, “Analisis Permasalahan Bahan Bakar Minyak (Bbm) Di Indonesia Dalam 

Perspektif Islam”, Journal Of Economic Well Being (JOEW), 1, no. 2, (2022): h. 1 
13at-Tirmidżi, No. 1301, Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al Bani dalam Ash Shahih wadh 

Dha’if Sunan At-Tirmidżi Jilid 3, h. 380. 
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Terjemahnya: 

Dari Abyadl bin Hammal bahwa ia datang kepada Rasulullah shallallahu 

‘alaihi wasallam meminta untuk menetapkan kepemilikan sebidang tambang 

garam untuknya lalu beliau menetapkan untuknya. Ketika hendak beranjak 

pergi seseorang yang berada di majelis berkata; Tahukah engkau apa yang 

engkau tetapkan untuknya? Sesungguhnya engkau menetapkan tanah yang 

memiliki air yang diam. Abyadl berkata; Beliau pun membatalkannya. Ia 

melanjutkan; Ia bertanya; Tanah seperti apa yang boleh untuk dihidupkan? 

Beliau menjawab: “Yang tidak diinjak oleh kaki unta.” Apakah Qutaibah 

menetapkannya? Ia menjawab; “Ya”. Telah menceritakan kepada kami 

Muhammad bin Yahya bin Abu Umar, telah menceritakan kepada kami 

Muhammad bin Yahya bin Qais Al Ma’ribi dengan sanad ini seperti itu. Al 

Ma’rib berada di sebelah Yaman. Abu Isa berkata; Hadits Abyadl adalah 

hadits gharib dan menjadi pedoman amal menurut para ulama dari kalangan 

sahabat Nabi shallallahu‘alaihi wasallam dan selain mereka tentang 

pengelolaan sumber daya alam. (HR. At-Tirmidzi No. 1301).14 

Lingkungan menjadi isu penting dalam agama Islam, sehingga diskusi 

mengenai pengelolaan lingkungan menjadi salah satu perhatian serius bagi umat 

muslim dan dunia, karena lingkungan adalah aspek fundamental dalam hidup dan 

merupakan bagian dari takdir Allah. Lingkungan dan ekosistem memberikan 

manfaat bagi keberlangsungan hidup manusia dan mahluk lainnya. Lingkungan 

juga merupakan bagian dari amanah Allah yang diberikan kepada manusia, yaitu 

untuk memelihara dan menjaga kelestarian alam.15 Sebagaimana Allah swt 

berfirman dalam QS Ar-Rūm/30: 41.  

                                

         

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

tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari 

(akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.16 

                                                           
14at-Tirmidżi, No. 1301, Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al Bani dalam Ash Shahih wadh 

Dha’if Sunan At-Tirmidżi Jilid 3, h. 380. 
15Dinas Lingkungan Hidup (DLH), “Manfaat Hutan Bagi Keberlangsungan Hidup Manusia 

Dan Lingkungan”, dlh.semarangkota.go.id, https://dlh.semarangkota.go.id/manfaat-hutan-bagi-

keberlangsungan-hidup-manusia-dan-lingkungan/ (27 Februari 2023).  
16Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’ān, QS Ar-Rūm/ 30: 41. (17 Mei 2023). 

https://dlh.semarangkota.go.id/manfaat-hutan-bagi-keberlangsungan-hidup-manusia-dan-lingkungan/
https://dlh.semarangkota.go.id/manfaat-hutan-bagi-keberlangsungan-hidup-manusia-dan-lingkungan/
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Ahmad Mustafa al-Marāgi, dalam Tafsir al-Marāgi, memberikan 

pandangan tentang ayat 41 dalam surah Ar-Rūm. Pandangan tersebut 

mengungkapkan bahwa ayat tersebut menunjukkan kerusakan di dunia ini terjadi 

sebagai akibat dari peperangan dan penyerbuan pasukan, pesawat terbang, kapal 

perang, dan kapal selam. Hal ini terjadi karena perilaku manusia yang tidak 

mengindahkan perasaan pengawasan dari Yang Maha Pencipta. Mereka melupakan 

akhirat dan hawa nafsu mereka bebas sehingga menimbulkan kerusakan di bumi. 

Karena kesadaran dalam diri mereka sudah tidak ada lagi, agama tidak dapat lagi 

mengekang hawa nafsu mereka dan mencegah perilaku buruk. Sebagai akibatnya, 

Allah memberikan balasan kepada mereka atas perbuatan buruk mereka. Namun, 

masih ada kesempatan bagi mereka untuk bertaubat dan kembali kepada jalan 

petunjuk. Surah tersebut diturunkan dengan tujuan agar negara dan manusia di 

dunia ini menjaga lingkungan alaminya, bukan merusaknya.17  

Namun, faktanya kerusakan lingkungan yang terjadi di darat maupun di laut 

sebagian besar disebabkan oleh aktivitas kebijakan pemerintah (negara), dan juga 

manusia (individu atau kelompok kepentingan) yang tidak memperhatikan dampak 

buruk yang ditimbulkan. Pemerintah dan manusia (individu atau kelompok 

kepentingan) memiliki kebebasan untuk melakukan apa saja yang diinginkannya, 

namun sayangnya mereka kehilangan kesadaran dan hanya mengikuti hawa nafsu 

mereka, sehingga tindakan mereka dapat berdampak buruk pada lingkungan.18 

Dalam tataran lebih dalam, kajian lingkungan mendapat perhatian serius di 

kalangan masyarakat global, khususnya dalam diskusi HI, kajian tentang 

lingkungan ini memuat pertanyaan ontologis dan epistimologis sederhana, yakni 1) 

                                                           
17Ahmad Mustafa Al-Marāgi, Tafsir al-Marāgi, jilid 21, (Mesir: Mustafa Al-Bābi Al-Halābi, 

1394 H/1974 M), h. 101 
18Yamin, “Mengenal Konflik Kepntingan, Upaya Penting Cegah Tindakan Korupsi” 

djpb.kemenkeu.go.id, https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/selong/id/data-publikasi/berita-artikel-

terbaru/2876-mengenal-konflik-kepentingan,-upaya-penting-cegah-tindakan-korupsi.html (24 

Februari 2023). 

https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/selong/id/data-publikasi/berita-artikel-terbaru/2876-mengenal-konflik-kepentingan,-upaya-penting-cegah-tindakan-korupsi.html
https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/selong/id/data-publikasi/berita-artikel-terbaru/2876-mengenal-konflik-kepentingan,-upaya-penting-cegah-tindakan-korupsi.html
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bagaimana dan mengapa persoalan ekologi global muncul dan terus eksis?; 2) 

bagaimana risiko ekologi tersebar melalui ruang dan waktu?; dan 3) bagaimana 

komunitas global (aktor negara dan non-negara) ikut terlibat atau berkeharusan 

mereduksi persoalan lingkungan?. Berdasar dari tiga pertanyaan tersebut pada 

gilirannya menghasilkan variasi jawaban berdasarkan persepektif berbeda-beda 

pula. Patut digarisbawahi pula, sesungguhnya kerusakan dan/atau krisis lingkungan 

memang melibatkan banyak banyak faktor dan aktor. Olehnya itu, persoalan ini 

memerlukan kacamata transnasional, yakni menempuh tindakan kolaboratif antar 

aktor negara dan non-negara. Sebagai mana pula menjadi titik perhatian para 

penstudi keamanan non-tradisional bahwa isu keamanan pasca Perang Dingin 

memberi warna baru bahwa ancaman keamanan bersifat transnasional, multi-

dimensional, dan non-militer.19  

Persoalan lingkungan memaksa banyak pihak untuk terlibat secara aktif yang 

tidak lagi diisi atau didominasi lewat hubungan antar-negara. Konteks ini pula 

menyajikan bahwa isu ini berpotensi masuk dalam barisan isu high-politics.20 

Kerusakan lingkungan sebagimana disebutkan di atas, melibatkan banyak 

faktor dan aktor. Kerap kali perosalan tersebut terjadi karena adanya keterlibatan 

negara dan perbuatan tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Hal tersebut 

banyak terjadi di beberapa kasus akibat aktivitas manuisa. Diantaranya, keterlibatan 

negara dengan menerapkan kebijakan investasi (bisnis), penebangan hutan secara 

                                                           
19Capie dan Evans, Konsepsi keamanan non-tradisional (KNT) hampir serupa dengan 

keamanan komprehensif, keamanan koperatif, dan keamanan insani (human security) secara 

definisi. Definisi yang ditawarkan dari KNT ialah menekankan ancaman terhadap keamanan negara 

dan individu yang melampaui ancaman militer “tradisional” terhadap integritas teritorial negara. 

Seperti konsep keamanan insani yang lebih luas di mana cakupan je`nis ancaman KNT yakni, 

insurgensi, deforestasi, peredaran obat terlarang, dan virus. Tepatnya, horizon pemikiran keamanan 

dari negara Dunia Ketiga atau biasa dikaitkan pada non-western IRs theory. Lebih penting lagi, 

perkembangannya juga didorong oleh keinginan beberapa pakar dari kawasan Selatan untuk 

menjadikan bahasa keamanan lebih relevan dan mewakili jenis tantangan kontemporer yang secara  

serius memengaruhi keamanan masyarakat di negara berkembang. (2007). 
20Maria Julia Trombetta, “Environmental security and climate change: analysing the 

discourse”. Cambridge Review of International Affairs, 21, no. 4, (2008): h. 585-602. 
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liar, membuang sampah ke sungai, dan adanya aktivitas pembakaran hutan.21 

Sebagaimana Allah berfirman dalam QS ar-A'rāf/8: 56. 

                      

        

Terjemahnya: 

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

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

diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat 

dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.22 

 

Dalam tafsir Al-Misbāh oleh Muhammad Quraish Shihab beliau menjelaskan 

bahwa QS al-A’rāf/8: 56 menerangkan, Allah swt melarang tindakan yang merusak 

lingkungan dan berbahaya bagi keberlangsungan alam setelah dibersihkan. Karena 

jika segala sesuatu berjalan dengan baik dan lestari, kemudian terjadi pengrusakan, 

hal itu akan membahayakan semua hamba Allah. Oleh karena itu, Allah melarang 

hal tersebut dan memerintahkan mereka untuk beribadah dan berdoa kepada-Nya 

serta rendah hati dan memohon belas kasihan-Nya. Itulah sebabnya Allah 

berfirman: dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan 

harapan (akan dikabulkan). Kemudian dalam ayat selanjutnya disebutkan: 

Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.  

Bahwa rahmat Allah swt selalu mengincar orang-orang yang berbuat baik, yaitu 

mereka yang mengikuti perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya. 23 

Dalam konteks penelitian ini, kedua ayat sebagaimana di sebutkan di atas 

menjelasakan bahwa ayat tersebut memiliki ketrkaitan yang sangat erat. Penelitian 

ini melibatkan organisasi non-pemerintah (NGO) baik dari tingkat global maupun 

                                                           
21Tahir, “Kerusakan Lingkungan Hidup Dan Pnyebabnya”, dlh.luwuutarakab.go.id, 

https://dlh.luwuutarakab.go.id/berita/5/kerusakan-lingkungan-hidup-dan-penyebabnya.html. (24 

Februari 2023) 
22Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’ān, QS ar-A'rāf/8: 56. (17 Mei 2023). 
23Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2002). h. 10. 

https://dlh.luwuutarakab.go.id/berita/5/kerusakan-lingkungan-hidup-dan-penyebabnya.html
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domestik yang bekerja sama untuk memerangi kerusakan lingkungan, khususnya 

terkait eksplorasi minyak dan gas oleh perusahaan Mitsubishi Corporation di 

Sulawesi Tengah. QS al-A'rāf/8: 56 dalam Al-Qur'an mengajarkan umat manusia 

untuk tidak membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Ayat 

ini menekankan pentingnya menjaga dan merawat lingkungan hidup, serta 

menghindari tindakan yang dapat merusak alam.  

Ayat tersebut mengingatkan bahwa rahmat Allah swt dekat dengan orang-

orang yang berbuat baik. Dalam konteks penelitian ini, upaya advokasi dan 

kerjasama antara NGO-NGO tersebut diharapkan dapat membawa dampak positif 

dalam memperbaiki kondisi lingkungan yang rusak dan melindungi alam serta 

masyarakat yang terdampak. Sehingga turunlah ayat tersebut untuk menjelaskan 

dan memberikan peringatan kepada manusia di muka bumi agar menjaga 

lingkungannya dan menjauhi hal-hal yang dapat merusak lingkungannya. Karena 

kerusakan lingkungan akan membawa dampak pada kehidupan masyarakat sekitar. 

Dan untuk mencegah dampak buruk yang terjadi diturunkanlah ayat itu sebagai 

pedoman bagi manusia di muka bumi agar memperhatikan lingkungannya Jadi, 

hubungan antara ayat ini dengan penelitian tersebut adalah menggarisbawahi 

pentingnya menjaga lingkungan dan berbuat baik, serta mengajak untuk berdoa 

kepada Allah dengan rasa takut dan harapan dalam upaya melawan kerusakan 

lingkungan.24 

Persoalannya kemudian ialah kerapkali kerusakan lingkungan ini tidak 

sepenuhnya juga datang dari kebijakan negara dan masyarakat (individu atau 

kelompok) secara langsung, tetapi adanya keterlibatan oleh pihak bisnis. Dalam 

konteks ini adalah korporasi transnasional atau korporasi multinasional. 

                                                           
24Gloria, “Pelaksana Pembangunan Harus Perhatikan Dampak Lingkungan Hidup”, 

ugm.ac.id, 25 Mei 2018, https://www.ugm.ac.id/id/berita/16280-pelaksana-pembangunan-harus-

perhatikan-dampak-lingkungan-hidup (24 Februari 2023). 

https://www.ugm.ac.id/id/berita/16280-pelaksana-pembangunan-harus-perhatikan-dampak-lingkungan-hidup%20(24
https://www.ugm.ac.id/id/berita/16280-pelaksana-pembangunan-harus-perhatikan-dampak-lingkungan-hidup%20(24
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Keterlibatan korporasi taransnasional dalam perdagangan global memegang 

peranan penting, salah satunya ditandai dengan adanya kebijakan investasi 

(bisnis).25  

Dengan memberikan pengelolaan SDA kepada pihak asing melalui kebijakan 

investasi (bisnis) dan privatisasi (penjualan kepada swasta/asing), salah satunya 

adalah kepada pihak korporasi transnasional, ada kemungkinan bahwa SDA akan 

terancam. Menurut Hendri Saparini, sekitar 90% kekayaan minyak dan gas di 

Indonesia sudah berada di tangan pihak asing, belum lagi kekayaan tambang 

lainnya seperti batubara, perak, tembaga, nikel, dan besi. Akibatnya, hak-hak 

kesejahteraan rakyat dapat tercabut, seperti harga listrik dan bensin yang selalu 

naik, krisis gas yang mengakibatkan kebijakan penggunaan tabung gas, dan krisis 

air bersih yang memengaruhi masyarakat.26 Hal ini bertentangan dengan Pasal 33 

ayat 3 yang menekankan pada kesejahteraan rakyat. 

 

 “Tindakan seorang penguasa senantiasa untuk kepentingan rakyatnya”27  

 

Pasal tersebut menjelaskan bahwa pemerintah melakukan tindakan untuk 

memperbaiki kesejahteraan masyarakatnya. Namun, adanya kerja sama investasi 

melalui perusahaan multinasional justru mengancam kesejahteraan masyarakat, 

terutama karena masalah kerusakan lingkungan yang terjadi sebagai akibat dari 

kerjasama tersebut. Di mana persoalan yang kerap kali terjadi terkait mekanisme 

kerjasama bisnis menekankan pada pencarian profit (keuntungan) semata, tanpa 

melihat dampak dari aktivitas kerjasama tersebut.28  

                                                           
25Aldea Rosa, “Analisis Penerapan Etika Bisnis Yang Berwawasan Lingkungan Terhadap 

Kepuasan Konsumen Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Usaha The Gergaji 

Tangan, Kelurahan Rajabasa Nunyai Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung)”, Skripsi (Lampung: 

Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam NegeriRaden Intan Lampung, 2018), h. 6-7. 
26Budi Riyanto, “Kebijakan Pengelolaan Kawasan Dan Kegiatan Pertambangan”, Jurnal 

Hukum Bisnis, 22, (2003): h. 22. 
27Nasrun Haroen. Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 13. 
28Adi Budiarso, Kerja Sama Multilateral Indonesia Di Sektor Keuangan, (Bogor: IPB Press, 

2019), h. 8-10. 
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Investasi asing melalui perusahaan multinasional dapat berdampak positif 

maupun negatif pada negara di mana perusahaan beroperasi. Dampak positif bagi 

negara berkembang memberikan kekuatan ekonomi besar untuk mendukung dan 

mempercepat pertumbuhan ekonomi mereka melalui transformasi teknologi, 

pembayaran pajak, dan penciptaan lapangan kerja. Namun, di sisi lain, keberadaan 

MNCs dapat menyebabkan masalah bagi lingkungan hidup, meningkatkan 

pelanggaran hak asasi manusia, dan bahkan merugikan negara berkembang itu 

sendiri.29 

Salah satu dampak negatif MNCs yang signifikan adalah terkait dengan 

dampak lingkungan, termasuk pencemaran dan kerusakan lingkungan yang 

berdampak pada ancaman keamanan manusia. Sejumlah perusahaan multinasional 

telah tercatat melakukan deforestasi, pencemaran, dan kerusakan lingkungan 

sebagai akibat dari aktivitas tambangnya, diantaranya: 1) kasus limbah merkuri 

yang ditimbulkan oleh PT. Exxon Mobil Oil Indonesia pada tahun 2005; 2) kasus 

Teluk Buyat yang dilakukan oleh PT. Newmont Minahasa Raya pada tahun 2004; 

dan 3) kasus minyak montara di Laut Timor oleh PT. TEP Australia (Ashomre 

Cartier) pada tahun 2009.30  

Data di atas menunjukan bahwa deforestasi kerusakan dan pencemaran 

lingkungan dari beberapa perusahaan trasnasional akibat aktivitas tambang oleh 

korporasi transnasional menyatakan bahwa aktivitas korporasi transnasional 

memainkan peran paling besar dalam menyebabkan kerusakan lingkungan 

(deforestasi) akibat aktivitas tambangnya. Hal tersebut dikarenakan bahwa 

korporasi transnasional memiliki pengaruh (power) dan kekuatan finansial politik 

                                                           
29Siti Sumartini, “Kedudukan dan Tanggung Jawab Korporasi Multinasional (MNC/TNC) 

Dalam Bidang Pertambangan Terkait Kejahatan Pencemaran Lingkungan”, Jurnal Yustitia, 2, no. 

12, (2016): h. 351-352. 
30Rifki Says, “Kerusakan Lingkungan”,  js.ugm.ac.id. 11 Agustus 2021. 

https://js.ugm.ac.id/2021/08/kerusakan-lingkungan/ (03 Februari 2023). 

 

https://js.ugm.ac.id/2021/08/kerusakan-lingkungan/
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yang besar, sehingga mereka mampu mempengaruhi regulasi dan praktik 

lingkungan yang lebih luas.31 

Gambar 1: Deforestasi Akibat Eksplorasi Tambang Korporasi Transnasional di 

Indonesia 

Sumber: Laporan hukumonline, 2011. 

Aktivitas bisnis tidak menjamin memberi keuntungan dan kesejahtraan, 

terutama dalam aspek lingkungan hidup masyarakat. Sehingga mucul istilah 

business-as-usual. Dimana aktivitas bisnis ini selalu menekankan pada cara apa dan 

bagimanpun yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan (profit). Akan tetapi, 

menumbalkan kerusakan lingkungan akibat aktivitas bisnis tersebut. Dalam 

konteks ini, aktivitas bisnis sering disebut sebagai bentuk kapitalisme yang ingin 

mengejar pertumbuhan ekonomi semata, namun secara bersamaan di lain sisi 

menaruhkan kehidupan masyarakat sekitar, dan lingkungan hidup.32 

Istilah business-as-usual merupakan aktivitas bisnis di mana hampir semua 

pengusaha memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan (profit) semata. Di 

berbagai belahan dunia, bisnis ini sering dikritik karena hanya mengejar 

keuntungan semata tanpa melihat dampak terhadap aktivitas bisnisnya.  Sebagai 

contoh, diberbagai belahan dunia Chief Executive Officer (CEO) diberikan hadiah 

                                                           
31M Agus Yozami, “Kontrak Perusahaan Tambang Asing Banyak Merugikan”, 

www.hukumonline.com, 29 September 2011, https://www.hukumonline.com/berita/a/kontrak-

perusahaan-tambang-asing-banyak-merugikan-lt4e848b537f794/ (15 Februari 2023). 
32Fred Magdoff dan John Bellamy Foster, Lingkungan Hidup Dan Kapitalisme Sebuah 

Pengantar (Tanggerang Selatan: P. Ginting, 2018), h.25-29. 

Aceh
60, 30 …

Teluk 
Buyat …

Laut …

1st Qtr 2nd Qtr
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http://www.hukumonline.com/
https://www.hukumonline.com/berita/a/kontrak-perusahaan-tambang-asing-banyak-merugikan-lt4e848b537f794/
https://www.hukumonline.com/berita/a/kontrak-perusahaan-tambang-asing-banyak-merugikan-lt4e848b537f794/
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yang berlipat ganda ketika ia sanggup untuk memberikan profit yang tinggi kepada 

para pemilik perusahaaan. Sementara, implikasi negatif atas nama kerusakan 

lingkungan tidak selalu menjadi bahan kritikan tajam di antara komunitas bisnis 

global. Misalnya, polusi, hingga pada konsumtif masyarakat, yang hanya 

merupakan sebagian kecil dampak negatif yang muncul dari aktifitas pencarian 

keuntungan semata. Sedangkan di tingkat yang lebih luas (global), krisis ekonomi 

global antara lain disebabkan oleh berbagai masalah yang berawal dari 

“ketamakan” dan “pencarian keuntungan”. 33 

Banyak kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mengkritik praktik 

bisnis ini, yang hanya mempertimbangkan kepentingan satu pemangku 

kepentingan, seperti yang diungkapkan oleh Edward Freeman, Yuyun Harmono 

selaku Manajer Kampanye Keadilan Iklim WALHI Indonesia, yang mengatakan 

bahwa negara atau perusahaan seharusnya tidak hanya memprioritaskan satu 

kelompok pemangku kepentingan saja, namun juga mempertimbangkan dampak 

aktivitas bisnis pada semua pihak yang terkena dampak, baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Namun, hal ini bukanlah tugas yang mudah karena banyak 

perusahaan yang masih menempatkan keuntungan sebagai motif utama dalam 

melakukan bisnis. Di sinilah letak analoginya, business-as-usual and exploitation-

as-always.34 

Fenomena ini dapat dibuktikan dari beberapa kasus. Penulis memberi 

perhatian serius yang terjadi di Sulawesi Tengah di mana ada keterlibatan 

Mitshubishi Corporation (MC) selaku korporasi transnasional. Kehadirannya tidak 

                                                           
33Fey, “KLHK Fokus di Kehutanan Tekan Emisi, LSM Soroti PLTU”, 

app.cnnindonesia.com. 16 Desember 2020, 

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201215141923-20-582386/klhk-fokus-di-kehutanan-

tekan-emisi-lsm-soroti-pltu. (15 februari 2023). 
34Binus, “A Change in Paradigm From Business as Usual to Sustainability”, 

accounting.binus.ac.i, 1 October 2021, https://accounting.binus.ac.id/2021/10/01/a-change-in-

paradigm-from-business-as-usual-to-sustainability/ (24 Februari 2023).  

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201215141923-20-582386/klhk-fokus-di-kehutanan-tekan-emisi-lsm-soroti-pltu
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201215141923-20-582386/klhk-fokus-di-kehutanan-tekan-emisi-lsm-soroti-pltu
https://accounting.binus.ac.id/2021/10/01/a-change-in-paradigm-from-business-as-usual-to-sustainability/
https://accounting.binus.ac.id/2021/10/01/a-change-in-paradigm-from-business-as-usual-to-sustainability/
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lain adalah aktivitas pertambangan yang didukung dan difasilitasi oleh Pemerintah 

Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah semenjak tahun 2015 melalui mekanisme 

Joint Venture. Perjanjian pemerintah-bisnis menyepakati bahwa perusahaan asal 

Jepang ini diperbolehkan menanamkan modalnya dengan komposisi maksimal 

75%. Akibatnya, terbentuklah sebuah konsorsium baru yang disebut Donggi Senoro 

Liquefied Natural Gas (DSLNG) yang menjalankan kegiatannya di Kabupaten 

Banggai.35 

Sulawesi Tengah memiliki potensi sumber daya alam yang besar, termasuk 

cadangan minyak dan gas alam yang melimpah. Namun, eksploitasi sumber daya 

alam ini juga membawa dampak lingkungan yang signifikan, seperti kerusakan 

hutan, dan hilangnya habitat satwa liar. Sebagaimana yang terjadi di Kabupaten 

Banggai. Sebagai Kabupaten yang baru dibentuk setelah memisahkan diri dari 

Kabupaten Poso pada tahun 1998, Pemerintah Kabupaten Banggai melihat investasi 

sebagai bagian dari upaya percepatan pembangunan. Dengan demikian, kehadiran 

Mitsubishi Corporation diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran serta 

meningkatkan pendapatan daerah. Adanya program dana Community Development 

untuk masyarakat di sekitar area konseksi juga disebutkan sebagai salah satu 

keuntungan langsung yang bisa diperoleh oleh masyarakat dari investasi tersebut. 

Namun, tidak sedikit tuntutan dan protes yang diajukan oleh masyarakat terkait 

proses investasi Mitsubishi Corporation. Salah satu tuntutan yang diutarakan oleh 

masyarakat adalah tentang ganti rugi lahan.36 

Kerja sama tersebut menawarkan manfaat besar yang dapat diterima oleh 

perusahaan, juga memberikan kesempatan bagi masyarakat Sulawesi Tengah, 

                                                           
35Joko Susilo, “Presiden Remikan Mega Proyek Pertamina Terintragrasi”, 

sulteng.antaranews.com, 27 Februari 2023, https://sulteng.antaranews.com/berita/20424/presiden-

remikan-mega-proyek-pertamina-terintragrasi (24 Februari 2023).  

36Izfaldi Muhammad, “PT Poso Energy belum selesaikan urusan ganti rugi lahan petani”, 

sulteng.antaranews.com. 24 Mei 2022, https://sulteng.antaranews.com/berita/248929/pt-poso-

energy-belum-selesaikan-urusan-ganti-rugi-lahan-petani. (24 Februari 2023). 

https://sulteng.antaranews.com/berita/20424/presiden-remikan-mega-proyek-pertamina-terintragrasi%20(24
https://sulteng.antaranews.com/berita/20424/presiden-remikan-mega-proyek-pertamina-terintragrasi%20(24
https://sulteng.antaranews.com/berita/248929/pt-poso-energy-belum-selesaikan-urusan-ganti-rugi-lahan-petani
https://sulteng.antaranews.com/berita/248929/pt-poso-energy-belum-selesaikan-urusan-ganti-rugi-lahan-petani
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khususnya di Kabupaten Banggai untuk mendapatkan pendapatan dan lapangan 

kerja. Namun, terdapat masalah bahwa manfaat yang dijanjikan tidak selalu merata 

bagi semua pihak. Riset dan investigasi yang dilakukan oleh organisasi non-

pemerintah, yaitu Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), menunjukkan 

bahwa sepanjang eksplorasi pertambangan untuk gas dan minyak yang dilakukan 

oleh Mitshubishi Corporation di Sulawesi Tengah telah menimbulkan masalah 

besar bagi masyarakat. Kerusakan lingkungan dapat memberikan dampak yang 

serius, termasuk deforestasi, perubahan bentang alam, erosi tanah, hilangnya 

vegetasi, kehilangan fauna dan biota perairan, serta perubahan cara hidup 

masyarakat.37 

Menurut laporan dari WALHI Region Sulawesi, aktivitas pertambangan yang 

terjadi di daerah tersebut telah berdampak buruk pada masyarakat sekitar. Mereka 

terpaksa harus mengungsi karena mata pencaharian mereka hilang, lingkungan 

menjadi tercemar dan mereka terkena penyakit akibat aktivitas pertambangan 

tersebut. Sebanyak 570 penduduk, terutama perempuan dan anak-anak dari 80 

kampung, terpaksa meninggalkan rumah mereka karena pertanian dan perkebunan 

mereka rusak, sungai dan sumber air menjadi tercemar, terumbu karang terganggu, 

serta dampak lainnya seperti penggundulan hutan yang mempengaruhi laut dan 

lingkungan. Akibatnya, masyarakat setempat mengalami kerugian yang 

signifikan.38   

Menghadapi dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan eksplorasi 

pertambangan, khususnya yang dilakukan oleh Mitsubishi Corporation di Sulawesi 

                                                           
37Sadida Hafsyah, “Mobil Listrik Tambang Nikel dan Kerusakan Lingkungan Di Sulawesi”, 

23 Juni 2021, kbr.id https://kbr.id/nasional/06-

2021/mobil_listrik__tambang_nikel_dan_kerusakan_lingkungan_di_sulawesi/105651.html. (03 

Februari 2023). 
38Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), “Pertambangan Bentuk Pembangunan 

Tidak Berbasis Ekologis”, Situs Resmi Walhi. https://walhisulsel.or.id/: 

https://walhisulsel.or.id/2983-pertambangan-bentuk-pembangunan-tidak-berbasis-ekologis/ (03 

Februari 2023). 

https://kbr.id/nasional/06-2021/mobil_listrik__tambang_nikel_dan_kerusakan_lingkungan_di_sulawesi/105651.html
https://kbr.id/nasional/06-2021/mobil_listrik__tambang_nikel_dan_kerusakan_lingkungan_di_sulawesi/105651.html
https://walhisulsel.or.id/2983-pertambangan-bentuk-pembangunan-tidak-berbasis-ekologis/
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Tengah, pemerintah telah membuat kebijakan atau aturan terkait pemberian Izin 

Usaha Pertambangan (IUP). Salah satu aturan yang diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

di Indonesia adalah mengenai tanggung jawab perusahaan multinasional dalam 

mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan bisnis mereka. Undang-undang 

tersebut mengatur cara kerja perusahaan multinasional serta memberikan tanggung 

jawab atas dampak lingkungan yang mungkin diakibatkan oleh kegiatan bisnis 

mereka.39  

Akan tetapi pada realitanya, kebijakan-kebijakan yang telah terbentuk ini 

tidak dapat diiplementasikan atau direalisasikan dengan baik oleh pemerintah 

maupun korporasi dalam praktiknya. Nyatanya kebijakan-kebijakan tersebut hanya 

menjadi kebijakan tertulis semata. Dalam konteks ini menunjukkan bahwa negara 

berpotensi menghadapi pendisiplinan dari korporasi transnasional. Sekalipun 

regulasi diciptakan, bukan berarti negara sepenuhnya akan bersifat tajam kepada 

korporasi yang menciptakan kerusakan lingkungan. Melainkan, adanya negosiasi 

berujung kompromistis.40  

Kekecewaan masyarakat tentu tak bisa terbendung. Alih-alih berharap kepada 

negara mengimplementasikan tugas konstitusionalnya, namun di tengah praktik 

monopolistik korporasi transnasional menjadikan masyarakat membangun simpul 

resistensi. Perlawanan yang semula menyasar satu pihak, belakangan juga 

menyasar kepada negara. Praktik resistensi secara sederhana berlangsung pada 

                                                           
39DPR RI, “Undang-Undan No 32 Tahun2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Hidup” referensi.elsam.or.id. https://referensi.elsam.or.id/: 

https://referensi.elsam.or.id/2015/04/uu-nomor-32-tahun-2009-tentang-perlindungan-dan-

pengelolaan-lingkungan-hidup-2/ (03 Februari 2023). 
40Kekuasaan korporasi transnasional mendapat perhatian serius dalam diskusi HI, khususnya 

ekonomi politik internasional. Strange, (2015). Kajian seputar bagaimana kekuasaan korporasi 

menunggangi negara secara serius juga diamati oleh David Korten dalam bukunya yang monumental 

berjudul When Corporations Rule the World. Dimulai dari praktik pasar bebas yang kian mengglobal 

menjadikan kehadiran korporasi sebagai aktor sentris dalam arena global. Artinya kekuasaan 

berpindah di tangan pemerintah ke tangan bisnis. Korten, (2015). 

https://referensi.elsam.or.id/2015/04/uu-nomor-32-tahun-2009-tentang-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup-2/
https://referensi.elsam.or.id/2015/04/uu-nomor-32-tahun-2009-tentang-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup-2/
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wujud demonstrasi secara massif guna WALHI menentang rencana operasi 

perusahaan tambang transnasional di seluruh dunia setiap tahunnya. Mereka 

mencatat setidaknya tiga aksi massa yang terjadi di sekitar wilayah pertambangan, 

termasuk demonstrasi masyarakat Luwuk Banggai yang memperjuangkan hak atas 

tanah mereka yang dirampas oleh PT Swindo Cemerlang untuk eksplorasi migas di 

Luwuk Banggai pada 16 Februari 2022; 2) Pada hari Rabu, 24 Agustus 2022, 

masyarakat Dairi, Sumatera Utara, mengadakan demonstrasi di depan Kedutaan 

Besar China di Jakarta. Selain itu, terdapat juga 3) demonstrasi oleh masyarakat 

Parigi Mountong di Sulawesi Tengah yang menyebabkan satu orang tewas pada 

tanggal 14 Februari 2022.41  

Resistensi masyarakat sipil tidak bisa dipahami melalui jalur demonstrasi 

semata, melainkan juga oleh aksi koalisi dan advokasi yang melibatkan organisasi 

sosial atau gerakan sosial. Dalam konteks ini, kelembagaan ini umumnya dipahami 

sebagai organisasi non-pemerintah (ORNOP). Sementara dalam diskusi HI 

diasosiasikan menjadi Non-Govermental Organization (NGOs). Munculnya 

gerakan NGOs dalam diskusi HI kerap diasosiasikan dalam kajian transnasional 

lewat istilah jejaring advokasi transnasional (transnational advocacy network). 

Adanya gerakan NGO menjadi salah satu kekuatan yang ikut mempengaruhi 

tantanan kebijakan politik internasional yang muncul dalam kajian isu-isu non 

tradisional. Peran pemerintah saja tidak akan cukup untuk menangani permasalahan 

yang terjadi. Sehingga diperlukan kehadiran aktor non-negara, dalam kaitan ini 

adalah NGO. Peran mereka dikatakan penting karena berfungsi sebagai wadah 

artikulasi dan agregasi dalam memandang masalah di lingkup internasional dan 

                                                           
41Metrosulteng, “Penerbitan IUP di Sulteng Picu Masalah Lingkungan Konflik Agraria”, 

metrosulteng.com, 04 Februari 2022, https://www.metrosulteng.com/ekonomi/pr-

5193675931/walhi-penerbitan-1150-iup-di-sulteng-picu-masalah-lingkungan-konflik-agraria (03 

Februari 2023). 

http://www.metrosulteng.com/
https://www.metrosulteng.com/ekonomi/pr-5193675931/walhi-penerbitan-1150-iup-di-sulteng-picu-masalah-lingkungan-konflik-agraria
https://www.metrosulteng.com/ekonomi/pr-5193675931/walhi-penerbitan-1150-iup-di-sulteng-picu-masalah-lingkungan-konflik-agraria
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memiliki kemampuan untuk mempengaruhi nilai-nilai norma dalam hubungan 

internasional.42  

Aktivisme ORNOP yang berkaitan dengan isu lingkungan telah menjadi 

fokus penelitian serius oleh para ahli HI. Dari sekian banyak penelitian isu tersebut, 

salah satu studi kasus yang kerap dilampirkan adalah kehadiran Greenpeace dalam 

isu lingkungan global. Greenpeace menjadi salah satu aktor dalam isu kerusakan 

lingkungan karena organisasi ini telah memfokuskan diri pada isu lingkungan 

sebagai tujuan utama dalam kampanye-kampanye mereka. Greenpeace didirikan 

pada tahun 1971 oleh sekelompok aktivis lingkungan yang prihatin dengan masalah 

keamanan lingkungan di Pasifik. Sejak saat itu, Greenpeace telah mengembangkan 

diri sebagai salah satu ORNOP lingkungan terkemuka di dunia yang berkomitmen 

untuk melindungi dan memperjuangkan hak lingkungan hidup. Greenpeace 

memiliki sejarah panjang dalam melakukan kampanye untuk memperjuangkan isu-

isu lingkungan yang berkaitan dengan perubahan iklim, perlindungan hutan, 

keanekaragaman hayati, dan isu-isu lingkungan lainnya. Selain itu, Greenpeace 

juga memiliki jaringan global yang kuat dengan ribuan relawan dan pendukung 

yang tersebar di seluruh dunia. Hal ini memungkinkan Greenpeace untuk memiliki 

pengaruh yang besar dalam isu lingkungan, baik dalam skala lokal maupun global. 

ORNOP ini memiliki peran yang penting dalam mengawal, memperjuangkan, dan 

melindungi lingkungan hidup masyarakat melalui berbagai kegiatan seperti 

advokasi, pendidikan lingkungan, kampanye, dan pemberdayaan masyarakat.43 

Sedangkan dalam tantanan domestik, salah satu studi kasus yang sering 

dilampirkan adalah peran WALHI sebagai NGO domestik dalam isu lingkungan. 

                                                           
42Verdinand Robertua, “Krisis Legitimasi Energi Nuklir Dalam Ekonomi Politik 

Internasional: Studi Kasus Fukushima”. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, 7, no. 1 (2017): h. 52-

53. 
43Yuda Iskandar, “Peran Greenpeace Melalui Program Detox Camping Dalam Mengurangi 

Limbah Beracun Di Daerah Aliran Sungai (Das) Citarum” Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, 3, 

no.1, (2013): h. 56-59. 
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WALHI menjadi salah satu aktor NGO domestik yang terlibat dalam isu lingkungan 

karena organisasi ini memiliki visi dan misi yang berfokus pada isu-isu lingkungan 

hidup dan keberlanjutan. Sebagai ORNOP, WALHI dibentuk dengan tujuan utama 

untuk memperjuangkan hak-hak lingkungan hidup dan keadilan sosial masyarakat 

Indonesia. Organisasi ini memiliki peran yang penting dalam mengawal, 

memperjuangkan, dan melindungi lingkungan hidup di Indonesia melalui berbagai 

kegiatan seperti penelitian, advokasi, kampanye, dan pendidikan lingkungan. 44 

Dalam konteks resistensi dilakukan oleh sebagian masyarakat Sulawesi 

Tengah terhadap kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh Mitshubishi 

Corporation membawa dukungan dari NGO domestik dan global. NGO domestik, 

yakni WALHI, sementara global adalah Greenpeace sebagai ORNOP yang bergelut 

dalam isi-isu lingkungan hidup. Dalam kasus tambang di Sulawesi Tengah, 

WALHI dan Greenpeace berusaha melakukan resistensi atau berupaya 

memperjuangkan perlindungan lingkungan dengan menentang tindakan Mitsubishi 

Corporation yang merusak lingkungan melalui aktivitas bisnis mereka, terutama 

dalam isu eksplorasi dan eksploitasi tambang. Keduanya memayungi kepentingan 

masyarakat yang menghadapi kerugian dalam wujud koalisi. Misalnya, 1) 

memantau dan mengevaluasi atas kerusakan lingkungan ditimbulkan oleh 

Mitsubishi Corporation, sekaligus mengajak masyarakat untuk secara sadar bahwa 

resistensi tidak sekedar muncul melalui aksi demonstrasi melainkan ikut dalam 

barisan koalisi dan advokasi transnasional; 2) memengaruhi kebijakan dan regulasi 

yang diterapkan oleh pemerintah domestik dan norma global dalam mengatasi 

kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh korporasi transnasional; 3) 

memberikan dukungan secara hukum dan materil bagi individu atau kelompok yang 

menyalurkan kebebesan berpendapat dalam hal memperjuangkan haknya guna 

                                                           
44Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), “Visi Dan Misi”, Walhi.or.id, 

https://www.walhi.or.id/visi-dan-misi (23 Februari 2023). 

https://www.walhi.or.id/visi-dan-misi
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terhindar dari kerusakan lingkungan; dan mempromosikan solusi dan praktik 

lingkungan yang efektif untuk mengatasi masalah lingkungan.45 

Umumnya, dalam konteks kerjasama yang dilakukan, bukan hanya negara 

dan aktor bisnis saja yang penting untuk dibahas. Melainkan kehadiran ataupun 

keterlibatan aktor sipil ini juga sangat penting untuk dilakukan pemantauan 

persoalan resistensi terhadap kerusakan lingkungan. Aktor sipil yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah keterlibatan WALHI dan Greenpeace sebagai NGO 

lokal/domestik dan NGO global dalam mengadvokasi isu kerusakan lingkungan 

eksplorasi tambang atau migas oleh Mitsubishi Corporation di tengah abainya 

negara akan hal itu.46  

Sejauh ini, belum banyak literatur-literatur yang membahas mengenai gab 

atau kebijakan analisis peranan atau keterlibatan masayarakt sipil. Demikian halnya 

pada persoalan kerjasama eksplorasi migas yang dilakukan oleh pemerintah daerah 

Sulawesi Tengah dengan Mitsubishi Corporation. Dimana selama ini, pembicaraan 

atau literatur yang membahas tentang kerjasama eksplorasi migas di Sulawesi 

Tengah hanya dilihat dalam makanisme memahami bentuk kerjasamanya saja, 

bagimana bentuk perjanjian-perjanjian dan bntuk izin kerjasamanya dalam konteks 

kebijakan level negara dan bisnis saja, bagimana bentuk negosiasinya, tapi tidak 

melihat dampak yang ditimbulkan dari kerjasama ini. Belum ada penelitian-

penelitian yang mengkaji lebih dalam (spesifik) terkait keterlibatan atau peranan 

masayarakat sipil.47 

                                                           
45Texas Austin, “Tolak Investasi Nikel”, walhi.or.id 05 Juni 2021 

https://www.walhi.or.id/uploads/blogs/Foto%20Rilis/tolak_investasi_nikel.pdf  (03 Februari 2023). 
46Wahyu Rozzaqi Ginanjar & Ali Maksum, “Telaah Keterlibatan Masyarakat Sipil Dalam 

Tata Kelola ASEAN”, Jurnal Sosial Politik, 8, no.1, (2022): h.29-31. 
47Dslng, “Konstribusi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT Donggi Senoro LNG”, laporan 

dslng.com, 

https://www.dslng.com/uploads/DSLNG_CSR%20BOOKLET_171221%20LOWRES.pdf (23 

Februari 2023). 

https://www.walhi.or.id/uploads/blogs/Foto%20Rilis/tolak_investasi_nikel.pdf%20%20(03
https://www.dslng.com/uploads/DSLNG_CSR%20BOOKLET_171221%20LOWRES.pdf
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Berdasar dari hal itu, penelitian ini penting untuk mendapat ruang lebih jauh 

supaya memberi pembahasan baru di tengah minimnya pembahasan kehadiran 

aktor sipil transnasional berupa Greenpeace dan WALHI atas resistensinya di 

tengah kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas eksplorasi Minyak 

dan Gas Mitsubishi Corporation (MC) di Sulawesi Tengah. 

B. Rumusan Masalah 

Hubungan pemerintah dengan bisnis seperti Sulawesi Tengah dengan 

Mitshubishi Corporation dalam perjanjiannya memberi keuntungan bersama di 

balik ekplorasi tambang/migas tampaknya tidak berbanding lurus semenjak tahun 

2015. Beberapa persoalan ditimbulkan dibalik eksplorasi tersebut, misalnya 

deforestasi, kehilangan mata pencaharian bagi masyarakat sekitar, dan degradasi 

kualitas tanah dan air. Padahal, janji kerja sama adalah memberikan keuntungan 

dan kesejahtraan. Apakah benar kerja sama dengan korporasi itu selalu 

menciptakan kerugian yang akan dipikul oleh lingkungan alam dan manusia?48 

Kelompok Muda Peduli Hutan (KOMOU) Palu telah melakukan penelitian 

dan merilis hasilnya yang menunjukkan bahwa aktivitas eksplorasi migas yang 

dilakukan oleh Mitsubishi Corporation menyebabkan deforestasi di lima kabupaten 

di Sulawesi Tengah. Berikut adalah daftar kabupaten yang terkena dampak 

tersebut.49 

 

 

                                                           
48Sofyan Wanandi & Nasril Bahar, “Kompetisi KPPU & Iklim Investasi”, kppu.go.id. 26 

April 2011, https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2020/03/kompetisi_2011_edisi26.pdf. (27 

Februari 2023) 
49Muhammad Ridwan, “Lima Kabupaten Dengan Deforestasi Hutan Terbesar Di Sulteng”, 

sulteng.antaranews.com 14 Juni 2019  https://sulteng.antaranews.com/berita/65467/lima-

kabupaten-dengan-deforestasi-hutan-terbesar-di-sulteng (03 Februari 2023). 

https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2020/03/kompetisi_2011_edisi26.pdf
https://sulteng.antaranews.com/berita/65467/lima-kabupaten-dengan-deforestasi-hutan-terbesar-di-sulteng
https://sulteng.antaranews.com/berita/65467/lima-kabupaten-dengan-deforestasi-hutan-terbesar-di-sulteng
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Gambar 2: Deforestasi hutan di Sulawesi Tengah yang disebabkan oleh eksplorasi 

migas dari Mitsubishi Corporation pada periode 2015-2022. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sumber: Laporan Sulteng, 2022. 

Grafik di atas menunjukan bahwa, terlihat jelas kerusakan lingkungan 

dalam hal ini deforestasi hutan yang terjadi akibat aktivitas bisnis Mitsubishi 

Corporation oleh kegiatan eksplorasi migas menimbulkan dampak yang sangat 

buruk terhadap ketahanan ekologis masyarakat Sulawesi Tengah. Deforestasi hutan 

terjadi secara massif dibeberapa kabupaten akibat adanya aktivitas ekplorasi migas 

Mitsubishi Corporation (MC), diatandai dengan pembabatan (penggundulan) hutan 

dibeberapa kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah, diantaranya 1) Kabupaten 

Banggai; 2) Kabupaten Tojo Una-una; 3) Kabupaten Buol; 4) Kabupaten Banggai 

Kepulauan; dan 5) Kabupaten Morowali Utara.50 

Persoalan di atas tidak bisa dianggap remeh, sebab risiko di kehancuran bagi 

ekosistem kehidupan menjadi taruhannya. Eksplorasi tambang tidak sepenuhnya 

                                                           
50Muhammad Ridwan, “Lima Kabupaten Dengan Deforestasi Hutan Terbesar Di Sulteng”, 

https://sulteng.antaranews.com/berita/65467/lima-kabupaten-dengan-deforestasi-hutan-terbesar-di-

sulteng (03 Februari 2023). 
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salah, tetapi menjadi soal ketika aktivitas tambang dilakukan dengan cara 

menumbalkan alam. Negara dihadapkan kebingungan, apakah membatalkan kerja 

sama atau sebaliknya. Dalam dilema semacam itu, kehadiran pihak sipil dalam 

simpul aspirasinya sebagai jalan alternatif untuk “membisikkan” pilihan bijaksana 

kepada negara. Fenomena kemunculan gerakan sipil transnasional bukan sama 

sekali berupaya menyudahi dominasi peran negara, melainkan kehadiran mereka 

untuk mengimbangi sentrisme suatu pihak dalam menciptakan kuasa. Dengan 

demikian, jejaring transnasional yakni NGO menyasar negara guna merespon 

kepentingan mereka demi menghasilkan kebijakan yang selaras dari mereka.51 

Praktik koalisi NGO transnasional dalam wujud advokasi dan resistensi mencuat 

seiring kerusakan lingkungan yang diciptakan oleh Mitsubishi Corporation di 

Sulawesi Tengah. NGO transnasional di sini menghubungkan pihak domestik, dan 

global, yakni WALHI dan Greenpeace.52  

Berdasarkan hal itu, penelitian ini mengajukan pertanyaan kualitatif guna 

mengeksplorasi secara jauh dan mendalam proses koalisi gerakan transnasional 

terhadap eksplorasi korporasi transnasional yang ternyata menciptakan lubang 

eksploitasi cukup dalam yang berlangsung di Sulawesi Tengah. Pertanyaan ini kami 

ajukan berdasarkan juga dari kerangka teorertis yang telah ditetapkan, yakni 

jejaring advokasi transnasional guna mendapatkan jawaban eksplanatif tentang 

proses koalisi Greenpeace dan WALHI yang mencakup 1) mobilisasi informasi 

politik; 2) tindakan simbolis; 3) memengaruhi aktor politik; dan 4) pembentukan 

kebijakan yang menampung kehendak gerakan sipil. Singkatnya, rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah:  

                                                           
51Yusnarida Eka Nizmi, “Melihat Lebih Dekat Konstribusi Aktivisme Transnasional 

Terhadap Demostrasi Dalam Studi Hubungan Internasional”. Jurnal Ilmu Sosial dan Ekonomi, 6, no 

2, (2016): h. 2-3. 

 
52Saturnino M. Borras Jr, Marc Edelman, Cristobal Kay, Gerakan-gerakan Agraria 

Transnasional, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2010), h.1-5. 
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1). Mengapa kehadiran Mitsubishi Corporation dianggap sebagai pihak yang 

menciptakan krisis lingkungan dalam aktivitas ekplorasi tambangnya di 

Sulawesi Tengah? 

2). Bagaimana peran dan proses koalisi Greenpeace dan WALHI sebagai kontra-

hegemoni atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh Mitsubishi 

Corporation atas aktivitas eksplorasi minyak dan gas di Sulawesi Tengah? 

C. Kajian Pustaka 

Keamanan Lingkungan dan Gerakan Sipil 

Dalam beberapa dekade terakhir, diskusi seputar persoalan yang menyangkut 

global telah menjadi rutinitas masyarakat. Hal itu berkaca pada isu keamanan 

lingkungan di mana kehidupan masyarakat dan makhluk lain terancam akan krisis 

yang ditandai dengan degradasi lingkungan, baik polusi udara, air, dan tanah. 

Ringkasan dari segala kerusakan-kerusakan itu paling tidak dikonseptualisasikan 

pada deforestasi, emisi gas rumah kaca, atau lapisan ozon yang menipis yang 

tentunya mencancam kehidupan dan tatanan dunia saat ini. Oleh sebab itu, banyak 

ahli bersikap bahwa peroalan ini seharusnya diletakkan melalui pendekatan global 

atau transnasional.53 Bahkan para ahli keamanan seperti Nicole Detraz & Michele 

M. Betsill (2009), Matt McDonal (2013), dan kawan-kawan memposisikan isu 

lingkungan harus serta-merta menjadi perhatian tersendiri sebagai siasat perluasan 

dan pendalaman kajian itu sendiri di mana potensi kerusakan lingkungan mampu 

menciptakan konflik dan ketidakamanan insani, kelompok, kedaulatan negara, dan 

tatanan global lebih luas.54 

                                                           
53Rita Floyd & Richard Matthew, Environmental Security: Approaches and Issues. London: 

Routledge; Simon Dalby. (2009). Security and Environmental Change. Cambridge: Polity Press; 

Matt McDonald. (2018). Climate change and security: towards ecological security?. International 

Theory, 10, no.2, (2013), h. 153-180.  
54Nicole Detraz & Michele M. Betsill, “Climate Change and Environmental Security: For 

Whom the Discourse Shifts”. International Studies Perspectives, 10, no.3, (2009). h. 303-320; Matt 

McDonald. “Discourses of climate security”. Political geography, 33, (2013). h. 42-51; Rita Floyd 

&Richard Matthew. (2013). Environmental Security: Approaches and Issues. London: Routledge; 
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Namun, perspektif historis, tampaknya sulit untuk meniadakan bahwa tidak 

ada hubungan langsung yang melekat terkait degradasi lingkungan, ataupun soal-

soal lain seperti pelanggaran HAM, ketidaksetaraan, dan rezim politik otoriter yang 

secara otomatis mengkualifikasikannya sebagai masalah global. Polusi air, 

misalnya, sepanjang masa keemasan kapitalisme industri yang tidak diatur atau 

diintervensi oleh negara di Abad 19, polusi udara jauh lebih buruk di sebagian kota-

kota besar dunia dibandingkan di tahun 1960-an. kualitas udara kian memburuk 

kala itu disebabkan oleh berbagai aktivitas rumah tangga dan pabrik masih 

mengandalkan batu-bara yang pada gilirannya menghasilkan residu panas dan 

berakhir pada tercemarnya udara. Namun, tidak seperti hari ini, residu-residu 

pembakaran/asap yang menyembur dari tumpukan pabrik masih dinormalisasi oleh 

sebagian pihak karena industrialisasi bergerak masif menandakan era kemajuan 

ekonomi Barat. Akibatnya, abad keemasan industrialisasi meski menciptakan 

malapetaka bagi umat manusia, tampaknya isu itu tidak dilihat sebagai masalah 

global.55 

Menjelang Abad 21, terjadi perubahan transformatif dalam sisi kerusakan 

lingkungan maupun responnya. Di satu sisi, kondisi sosial yang telah lama 

disepelakan semakin hari kian dimaknai sebagai masalah sosial bersama. Persoalan 

kerusakan lingkungan ataupun ekspoloitasi alam dan penihilan hak bagi mahluk 

hidup tidak lagi dapat dibenarkan sebagai ketetapan alam atau ditasbihkan secara 

ilahiah. Fenomena globalisasi pada gilirannya kehidupan manusia kian terintegrasi, 

terinterdependensi, dan bahkan terspesialisasi. Akibatnya, garis pemisah antara 

                                                           
Maria Julia Trombetta. Environmental security and climate change: analysing the discourse. 

Cambridge Review of International Affairs, 21, no.4, (2009), h. 585-602; Jon Barnett & W. Neil 

Adger, “Climate change, human security and violent conflict. Political Geography”, 26,no.6, (2007), 

h. 639-655; Ken Conca, Geoffrey D. Dabelko. (2002). Environmental Peacemaking. Washington 

DC: Woodrow Wilson Center Press; Barry Buzan. “New patterns of global security in the Twenty-

first century”. International Affairs, 67, no.3, (1991). h. 431-451.  
55Frank J. Lechner & John Boli, The Globalization Reader. West Sussex: John Wiley & Sons, 

Ltd. (2015). 
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wilayah domestik maupun global tampaknya semakin kabur. Persoalan lingkungan 

yang terjadi di suatu negara boleh jadi menjadi masalah kawasan atau global lebih 

luas. Dengan demikian, persoalan kerusakan lingkungan tidak lagi dibenarkan 

karena perkara fenomena alam, melainkan serangkaian penyimpangan perilaku 

sosial, ekonomi, dan politik yang memuja kemajuan atau pertumbuhan keuntungan 

dan di saat bersamaan menempuh eksploitasi lingkungan.56 

Proses pengglobalisasian kerusakan lingkungan tentu tidak berada dalam 

ruang hampa. Melainkan melalui proses politik yang melibatkan banyak pihak, 

entah komunitas antar negara-bangsa, maupun keterlibatan aktor-aktor non-negara 

dalam hal ini institusi internasional, perusahaan, organisasi non-pemerintah 

(ORNOP), dan individu. Pihak yang paling aktif menyuarakan persoalan kerusakan 

lingkungan adalah ORNOP melalui aksi gerakan sosial/sipil dalam 

mengaspirasikan dan mengadvokasi kepentingannya agar aktor lain-otoritas 

pemegang kebijakan dalam hal ini negara-bangsa-masuk dalam barikade 

perlindungan keamanan lingkungan berdasarkan prinsip dan ideologi tertentu. 

Fenomena transnasionalisme dapat dipahami secara sederhana dalam konteks ini, 

ialah integrasi masyarakat dunia yang berlangsung, dan jejaring organisasi 

internasional kian banyak, serta gerakan sosial yang terhimpun di banyak tempat 

memungkinkan bahwa masalah baru atau lama, akan dilemparkan ke dalam isu 

global supaya menciptakan norma, hukum, atau kebijakan bersama. Sudah banyak 

ORNOP internasional berdedikasi secara aktif untuk menginvestigasi sekaligus 

mempubilikasikan persoalan-persoalan kerusakan lingkungan. Aktivisme itu tidak 

lain untuk menyasar seluruh pihak, entah negara, organisasi internasional, maupun 

korporasi transnasional.57 

                                                           
56Jon Barnett, The Meaning of Environmental Security: Ecological Politics and Policy in the 

New Security Era. London: Zed Books, (2001). 
57Monica Di Gregorio, “Networking in environmental movement organisation coalitions: 

interest, values or discourse?”, Environmental Politics, 21 no.1, (2012) h. 1-25.  
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Dalam arena globalisasi sesungguhnya menampilkan keunikan secara 

tersendiri. Di satu sisi, kehadiran negara mengalami pengucilan yang disebabkan 

oleh terinterasinya kehidupan manusia dalam rantai kehidupan sehari-hari, 

sehingga kemampuan otoritasnya kian hari diperlemah dengan kemunculan 

lembaga ataupun aktor global lainnya. Di sisi lain, globalisasi tidak sepenuhnya 

dilihat dari satu dimensi semata, meski begitu nyanyian globalisasi lebih banyak 

dinyanyikan oleh kalangan bisnis global. Pertemuan dua sisi berbeda ini lambat 

laun menjelaskan tentang relasi antar negara dengan korporasi dalam ruang 

tersendiri. Singkatnya, korporasi transnasional atau korporasi multinasional 

merupakan perusahaan yang memiliki fasilitas produksi di dalam dua atau lebih 

negara, dan mengendalikan fasilitas produksi (nilai tambah). Korporasi 

transnasional sering kali memiliki aset dan operasi yang sangat besar dan menyebar 

di seluruh dunia, dan biasanya memiliki pengaruh besar pada ekonomi global. TNC 

dapat beroperasi dalam berbagai sektor ekonomi, termasuk manufaktur, jasa, dan 

sumber daya alam.58  

Singkatnya, korporasi transnasional sering disebut sebagai perusahaan yang 

memiliki pengaruh besar pada ekonomi global karena mereka memiliki operasi 

yang tersebar di banyak negara, aset yang besar, dan kekuatan finansial yang 

signifikan. Mereka mampu mempengaruhi kebijakan ekonomi, politik, dan sosial 

di negara-negara di mana mereka beroperasi, dan dapat mempengaruhi kehidupan 

masyarakat dan lingkungan di daerah-daerah di mana mereka melakukan bisnis. 

Kebangkitan korporasi transnasional merujuk pada peningkatan kekuatan dan 

pengaruh perusahaan multinasional yang beroperasi di berbagai negara. Perusahaan 

multinasional memiliki keuntungan seperti akses ke pasar yang lebih besar, tenaga 

kerja yang murah, dan persaingan yang lebih rendah. Namun, kebangkitan 

                                                           
58Tatang Ary Gumanti, “Globalisasi dan Keuangan Perusahaan Multinasional” Modul 

Manajemen Keuangan Internasional dan Treasury, (2020): h. 14-18. 
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korporasi transnasional juga telah menimbulkan berbagai isu sosial dan politik, 

termasuk ketidakadilan ekonomi, hak asasi manusia, dan keberlanjutan 

lingkungan.59 

Lebih khususnya lagi adalah korporasi transnasional yang mendapatkan 

keuntungan berlipat ganda melalui kompetisi pasar bebas secara pasti mendukung 

penuh penataan globalisasi berwajah neoliberal. Korporasi-korporasi ini tidak 

sekedar melalukan aksi bisnis, melainkan juga aksi politik global dalam rangka 

memuluskan jalannya meraih keuntungan dahsyat dalam persaingan bisnis. 

Misalnya, ekspansi institusi bisnis secara transnasional, berinteraksi langsung 

dengan pemimpin dan elit politik negara yang dituju (host country), dan juga 

mengarusutamakan kepentingannya dalam arena global lewat forum dan lembaga 

global, seperti World Economy Forum (WEF) dan World Trade Organization 

(WTO). 60 

Berbeda dengan korporasi transnasional, kelompok sipil-umumnya disebut 

sebagai organisasi masyarakat sipil (CSO)-memuat beragam pihak, salah satunya 

kerap disebut sebagai ORNOP di mana selaku pihak aktor non-negara yang 

memiliki peran penting dalam arena globalisasi.61 Perannya tidak lain adalah 

memperjuangkan salah satu atau berbagai isu besar, salah satunya adalah 

lingkungan dan hak asasi manusia yang sebagian besar dikucilkan dari posisi 

                                                           
59Robert O’Brien & Marc Williams, Global Political Economy, (London: Palgrave, 2016), h. 

127-128. 
60Ekonomi neoliberal mengancam untuk menghancurkan segalanya, termasuk lingkungan, 

peradaban manusia, martabat manusia, dan kedaulatan negara. Akar dari masalah ini adalah 

ketamakan segelintir orang. Pemain utamanya adalah negara-negara maju industri, dan alat yang 

mereka gunakan adalah lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia dan IMF, serta WTO. 

Medeley (2013). 
61 Meski perkebangannya terlihat baru, akan tetapi leksikal ORNOP sudah berlangsung lama 

semenjak tahun 1919 yang dicetuskan oleh seorang politisi dan diplomat AS Dwight W. Morrow 

dalam bukunya berjudul International Cooperation. (baca lebih jauh tulisan Nobert Gotz. (2019), 

The Emergence of NGOs as Actors on the World Stage, dalam Thomas Davies (ed), Routledge 

Handbook of NGOs and International Relations. Oxon: Routledge). Lihat lebih lanjut: Rupert 

Taylor, “Interpreting Civil Society”. 13, (2002): 339–347; Ann M. Florini. (2000). The Third Force: 

The Rise of Transnational Civil Society. Washington, DC: Carnegie Endowment for International 

Peace. 
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kekuasaan dan struktur politik dunia. Beberapa ahli menyatakan ORNOP kerap 

dikategorikan bersama sebagai masyarakat sipil, sehingga definisinya adalah 

kelompok non-komersial dan non-pemerintah yang berusaha memperkuat atau 

mengubah norma, aturan, dan struktur sosial yang ada.62  

Banyak ahli mengklasifikasikan gerakan sosial/sipil ke dalam tiga jenis 

orientasi masyarakat dalam segi tujuan dan taktik, yakni konformis, reformis, dan 

transformis.63 Sebagian besar dari kelompok ORNOP kerap menyuarakan 

perlawanan terhadap wujud eksploitasi yang dilakukan oleh pendukung globalisasi 

neoliberal yang pada gilirannya menciptakan kerusakan lingkungan oleh aktivitas 

pengejaran profit ekonomi atau akumulasi kekayaan.64 Tidak jarang juga dari 

mereka bersikap konformis di mana memperkuat dan menegakkan norma-norma 

yang telah eksis.65 

Organisasi masyarakat sipil konformis mengacu pada banyak asosiasi 

professional, kelompok pebisnis, yayasan filantropis, ataupu beberapa komunitas 

epistemik (think-tank) di mana mereka memiliki selaku ORNOP yang memiliki 

pengakuan konsultatif di beberapa organisasi internasional, misalnya Brookings 

Institution dan World Economic Forum (WEF) di PBB. Sebaliknya, organisasi 

masyarakat sipil berhaluan reformis menghendaki akan organisasi internasional 

ataupun tatanan internasional lebih demokratis, transparan, dan terbuka guna 

                                                           
62Norbert Götz, Civil Society and NGO: Far from Unproblematic Concepts, dalam Bob 

Reinalda (ed), The Ashgate Research Companion to Non-State Actors. Farnham: Ashgate, (2011), 

h. 185-196; Shamima Ahmed dan David M. Potter. (2006). NGOs in International Politics. Boulder: 

Kumarian Press; Peter Willetts. (2011). Non-Governmental Organizations in World Politics: The 

Construction of Global Governance. New York: Routledge.  
63Jan A. Scholte, Civil Society and Democracy in Global Governance. Global Governance, 

8, (2002). H. 281–304; Jeffrey M. Ayres, Global Governance and Civil Society Collective Action: 

The Challenge of Complex Transnationalism. International Journal of Political Economy, 33, no.4, 

(2003). h.84-100. 
64Fred Magdoff & John Bellamy Foster, (2011). What Every Environmentalist Needs to Know 

About Capitalism: A Citizen's Guide to Capitalism and the Environment. New York: Monthly 

Review; Aspin Nur Arifin Rivai & Gema Ramadhan Bastari. “Paradoks Penerapan Good 

Governance Di Indonesia: Suatu Tinjauan Kritis MP3EI”, 7, no.2, (2019), h. 178-203. 
65Scholte. Civil Society and Democracy in Global Governance. h. 284. 
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memperkuat partisipasi berbagai pihak (party) yang selama ini kurang terwakili 

namun mereka tidak berusaha menggantikan struktur dasar kapitalisme. Meskipun 

kalangan reformsi kerap terlibat dalam aksi protes damai melalui strategi simbolis-

pasif, mereka juga melobi para pengambil keputusan global lewat diskusi, sesi 

pengarahan, maupun negosiasi. Sementara itu, organisasi masyarakat sipil 

transformis menunjukkan sisi bertolakbelakang dari dua jenis sebelumnya. 

Tepatnya, mereka mengusung paham dan tindakan secara radikal-progresif, yakni 

mencapai perubahan tatanan sosial secara komprehensif.66 Umumnya, pendekatan 

atau prinsip ideologi perlawanan mereka berasal dari kerangka politik kiri tengah 

dan jauh di mana menolak dan menyangkal kapitalisme. Mereka mempercayai 

kerusakan lingkungan dan kemiskinan tidak lain sebagai residu dari tatanan 

kapitalistik yang menari dalam globalisasi.67  

Wujud dari aksi mereka menggunakan ragam taktik. Umumnya berkomitmen 

pada tindakan konfrontatif, penolakan ekstrim seperti aksi anarkis dan kekerasan 

yang menyasar pihak otoritatif dan infrastruktur publik. Beberapa ahli menyebut 

kalangan ini sebagai “anti-globalisasi” karena menentang seluruh sistem dan 

pemahaman neoliberal ataupun kapitalisme.68 Pertanyaannya kemudian, bagaimana 

pola relasional antara organisasi masyarakat sipil dengan korporasi transnasional 

berdasarkan tiga jenis tersebut? Organisasi berhaluan konformis tentu saja 

mendukung secara penuh perilaku korporasi dan juga menolak intervensi pihak 

manapun yang menggangu kinerja mereka. Organisasi berhaluan reformis percaya 

bahwa korporasi transnasional dapat dan harus direformasi dengan beberapa 

                                                           
66Geoffrey A. Pigman, The World Economic Forum: A Multi-Stakeholder Approach to 

Global Governance. New York: Routledge, (2007). 
67Paul M. Sweezy, Capitalism and the Environment. Monthly Review, 41, (2), (1999), h. 6. 
68Ayres, Global Governance and Civil Society Collective Action, hal. 92–94; Leslie E. 

Armijo. (2002) The Terms of the Debate: What’s Democracy Got to Do with It? dalam Leslie E. 

Armijo (ed), Debating the Global Financial Architecture. New York: State University of New York 

Press, (1989), h. 51–53.  
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peraturan dan lebih jauh mereka mempromosikan agar aktivitas bisnis korporasi 

harus memuat tanggungjawab sosial mereka sendiri. Misalnya, pengarusutamaan 

politik/bisnis hijau yang khas mendukung wacana ketahanan lingkungan atau 

ekologi, maka baik korporasi maupun organisasi sipil harus bersama-sama 

menarasikan prinsip ekokonsumerisme.69  

Sementara itu, organisasi berhaluan transformasionalis atau rejeksionis 

berusaha untuk mengekspos dan menindak secara sosial dan politik para korporasi 

transnasional atas kerusakan lingkungan hidup di mana mereka telah menciptakan 

lubang krisis yang akan menjadi bencana esok (future crisis). Strategi gerakan 

perlawanan mereka terhadap korporasi transnasional biasanya memboikot jenis 

produk tertentu, dan secara ekstrim memboikot korporasi yang dianggap dalang 

sebagai kerusakan lingkungan akibat aktivitas bisnis mereka. Di samping itu, 

mengawasi secara ketat dan independen atas aksi bisnis korporasi transnasional 

sekaligus menginformasikan kepada publik dan berbagai pihak tentang kerusakan 

lingkungan yang diciptakan oleh mereka. Umumnya, strategi ini disebut sebagai 

politik informasional yang tujuannya sebagai salah satu cara kontra-hegemoni 

globalisasi neoliberal.70 Beberapa kelompok sosial menerapkan dua cara sekaligus, 

misalnya Greenpeace melalui strategi reformis dan rejeksionis secara bersamaan. 

Ini bisa dilihat saat kritik atau resistensi tajam mereka terhadap Shell Oil Company 

sebagi pihak yang seharusnya bertanggungjawab menyebabkan kian terkikisnya 

lapisan ozon sekaligus mengeksploitasi masyarakat di Negeria.71 

                                                           
69Peter Newell, Environmental NGOs, TNCs, and the Question of Governance, dalam 

Dimitris Stevis and Valerie J. Assetto (ed), The International Political Economy of the Environment: 

Critical Perspectives. Boulder, CO: Lynne Rienner. (2001), h. 85–107 
70Robert W. Cox, “Civil Society at the Turn of the Millennium: Prospects for an Alternative 

World Order”. Review of International Studies 25, (1999), h. 26. 
71Greenpeace, “ Aktivis Greenpeace Menaiki Dan Menempati Platfrom Shell Dengan 

Membawa Pesan: Hentikan Pengeboran”, Greenpeace.org, 01 Februari 2023, 
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Februari 2023). 
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Berdasar dari pemetaan sederhana mengenai kelompok masyarakat sipil atau 

masyarakat sipil global di atas menunjukkan beberapa kerumitan tersendiri. Hal itu 

menyangkut diskusi “masyarakat sipil” tampaknya menghasilkan berbagai tafsir 

baik secara teoretis, praktis, maupun historis.72 Beberapa ahli melihat kelompok 

sosial tersebut ke dalam istilah jejaring advokasi transnasional (transnational 

advocacy network) dipandang jauh lebih sederhana menjelaskan kehadiran ORNOP 

dalam arena HI. Istilah jejaring advokasi transnasional pertama kali dicetuskan oleh 

Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink dalam karya monumentalnya berjudul 

Activists beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics (1998). 

Dalam bukunya, istilah TAN mengacu pada aktor-aktor relevan yang betindak 

secara internasional, umumnya disebut transnasional. Dalam suatu atau berbagai 

isu yang terikat secara kolektif oleh nilai, wacana, pertukaran informasi, dan 

berbagi layanan kerja sama secara kolektif.73  

Aktor di sini adalah mereka [individu dan kelompok kepentingan] berkoalisi 

dalam mengadvokasikan isu tertentu. Dalam aktivismenya, TAN biasanya 

membangun kerangka strategi dan jejaring kekuatan dengan cara berbeda-beda di 

setiap isu dan aktor. Faktor inilah menjadi pembentuk cara kerja internal mereka.74 

Sementara istilah advokasi secara sederhana mengandung tiga hal, yakni: 1) 

mendefinisikan masalah (misalnya, sosial, lingkungan, ekonomi, dll.); 2) 

mengidentifikasi dan mengadvokasi solusi spesifik; dan 3) memotivasi tindakan 

dalam pembentukan ide bersama, nilai, norma, hukum, dan kebijakan.75 
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Konsep TAN yang dipromosikan oleh Keck dan Sikkink menjadi kompatibel 

terhadap topik penelitian ini di mana menjelaskan bagaimana jejaring koalisi atas 

advokasi perlindungan lingkungan yang hancur akibat aktivitas bisnis korporasi 

transnasional. Berdasar hal itu, penelitian ini sebenarnya berada dalam barisan 

literatur yang menyoal topik aktivisme lingkungan oleh ORNOP melalui kaca mata 

TAN. Di mata Michele M. Betsill dan Elisabeth Corell keberadaan ORNOP dalam 

arena globalisasi dengan sendirinya sebagai pihak legitimatif yang turut 

menjalankan aksi diplomasi dan negosiasi. Dalam konteks perjuangan keamanan 

lingkungan, mereka setidaknya menyasar empat tujuan kunci, yakni 1) 

mengarusutamakan isu perlindungan lingkungan di ruang publik lewat kesadaran 

kolektif antar berbagai pihak; 2) bertindak sebagai negosiator dengan para 

stakeholder pada isu-isu spesifik; 3) mengasipirasikan kepentingan kolektif atas 

penyelesaian kerusakan lingkungan dengan menyasar berbagai pihak pembuat 

kebijakan di tataran domestik maupun global sehingga tercipta kebijakan yang 

bersesuaian dengan ekspektasi mereka; dan 4) berpartisipasi aktif baik dalam 

pengawasan, investigasi, advokasi, maupun resistensi pada isu-isu lingkungan 

hidup.76 

Aktivisme ORNOP pada isu lingkungan senantiasa menjadi bahan penelitian 

serius di mata para ahli HI. Dari sekian banyak penelitian isu tersebut, studi kasus 

yang kerap dilampirkan ialah kehadiran Greenpeace. Sumber penelitian kunci di 

sini datang dari Paul Wapner yang secara komprehensif mengulas bagaimana 

aktivisme Greenpeace dalam arena globalisasi politik. Dia memandang strategi 

gerakan politik atau kontra-hegemoni Greenpeace lebih dari sekedar melakukan 

tindakan langsung atau direktif. Wujud gerakannya tidak lain melobi hingga 

                                                           
76Michele M. Betsill and Elisabeth Corell, Analytical Framework: Assessing the Influence of 

NGO Diplomats, dalam NGO Diplomacy: The Influence of Nongovernmental Organizations in 

International Environmental Negotiations. Cambridge: The MIT Press, (2008), h. 22-24. 
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mengintervensi pejabat pemerintah, mengumpulkan informasi dan 

menyebarkannya, mengorganisir protes dan boikot, memproduksi informasi 

gerakan dan resistensi dalam berbagai medium, dan melakukan penelitian 

investigatif dan ilmiah. Dalam sisi strategi lobi, Greenpeace sesungguhnya 

menyasar pembuat kebijakan kunci di beberapa negara. Namun, harus 

digarisbawahi bahwa sebagian besar pekerjaan Greenpeace tidak sepenuhnya 

mengubah suatu kebijakan negara semata, melainkan juga ditujukan untuk 

mengubah sikap dan perilaku masyarakat secara umum dalam rangka menciptakan 

perlindungan lingkungan. Dalam sisi memengaruhi publik lebih luas, tindakan 

Greenpeace sesungguhnya terlihat berupaya mendekonstruksi ataupun rekonstruksi 

suatu nilai, norma, dan diskursus entah di wilayah domestik maupun global.77  

Dalam era yang semakin maju di bidang teknologi informasi dan komunikasi, 

khususnya revolusi internet, strategi informasi dan negosiasi Greenpeace 

menemukan babak baru. Dalam segi kampanye gerakan lingkungan, ORNOP ini 

memanfaatkan internet sebagai medium aktivisme. Penelitian Pignar Ozdemir 

menyebutkan strategi ini tampaknya berperan penting di balik kesuksesan 

Greenpeace atas kampanye kampanye Anti Genetically Engineered Food 

Campaign di Turki. Beberapa alasan mendasarinya, setidaknya, sasaran publik 

menjadi lebih luas, sebaran informasi menjadi lebih efektif, dan biaya gerakan jauh 

lebih murah. Selain itu, strategi pengarusutamaan perlindungan lingkungan tidak 

serta-merta sepenuhnya diarahkan kepada pembuat kebijakan.78  

Greenpeace dipandang berhasil melakukan strategi kolaborasi sesama aktor 

non-negara, yakni korporasi. Di mata banyak peneliti, kerusakan lingkungan kerap 

                                                           
77Paul Wapner, Greenpeace and Political Globalism, dalam Environmental Activism and 

World Civic Politics. Albany: State University of New York Press, (1996).  h. 41-54.  
78B. Pinar Ozdemir, “Social Media as a Tool for Online Advocacy Campaigns: Greenpeace 
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no.2, (2012): h. 23-29. 



35 
 

 
 

disebabkan oleh korporasi yang menjadikan dirinya menjadi musuh bersama oleh 

ORNOP tertentu, namun dalam penelitian John Mate menunjukkan bahwa 

Greenpeace menerapkan strategi reformis lewat intervensi pasar.79 

Ulasan tentang keberhasilan strategi mengenai Greenpeace sebenarnya masih 

terbatas jika berangkat ketiga penelitian di atas. Keterbatasan itu hanya sekedar 

mengamati wujud spesifik strategi advokasi ORNOP tanpa melihat atau 

menunjukkan persinggungan antara arena lokal dan global. Sebenarnya, karya Keck 

dan Sikkink lebih komprehensif memaparkan bagaimana model-model strategi 

yang dimainkan oleh aktivis atau ORNOP pada isu lingkungan. Poin sentral dari 

peran mereka setidaknya adalah membangun simpul kepedulian global lewat 

desakan antar berbagai otoritas yang kerap dimulai dari tingkat akar-rumput 

(grassroot) ke arena lebih besar hingga kembali ke tingkat domestik. Itulah 

kemudian diistilahkan sebagai corak bumerang (boomerang pattern). Keck dan 

Sikkink menaruh perhatian spesifik pada aktivisme lingkungan dalam arena TAN 

dengan istilah jejaring advokasi lingkungan.80  

TAN telah banyak memasukkan masalah hutan tropis ke dalam agenda 

mereka sebagai sebuah ORNOP. Jaringan advokasi membantu memperluas definisi 

informasi dan pengetahuan yang harus membentuk agenda tentang isu-isu hutan 

tropis. Hal tersebut terbukti dengan keberhasilan jejaring advokasi ini dalam 

prosesnya, mereka berhasil memenangkan kursi di meja perundingan terkait peran 

aktor baru TAN. Kampanye mereka telah menghasilkan naskah baru untuk proyek 

pengelolaan hutan lestari, dengan peran untuk “masyarakat lokal”, “LSM”, dan 

sebagainya. Salah satu contoh nyata, jaringan tersebut telah berhasil mengubah 
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bank pembangunan multilateral pada tingkat diskursif dan prosedural. Bank 

pembangunan multilateral kini lebih memperhatikan tujuan lingkungan dalam 

pemberian pinjaman dan mulai menghilangkan proyek berisiko tinggi lebih awal 

dalam siklus evaluasi proyek.81  

Sama halnya dengan kampanye hutan tropis yang menjadi salah satu isu 

kampanye jejaring advokasi lingkungan, kampanye ini telah mencapai beberapa 

keberhasilan dalam mengubah pandangan dan prosedur. Meskipun tidak terlalu 

signifikan, contohnya, Malaysia dan negara-negara hutan tropis lainnya telah mulai 

menggunakan bahasa yang mendukung kehutanan lestari, dan Malaysia telah 

mengadopsi rencana aksi untuk menghapus penebangan yang tidak berkelanjutan 

dan mendorong pengolahan kayu lokal. Namun, meskipun dari beberapa 

keberhasilan kampanye yang dilakukan, nayatanya dalam hal dampak deforestasi 

pada kehidupan, bukti keberhasilan kampanye lebih sulit ditemukan, contohnya 

seperti di Indonesia penebangan masih berlangsung dengan dampak yang 

merugikan bagi ekologi dan masyarakat setempat. Sehingga, hal ini membuat Keck 

dan Sikkink menaruh perhatian spesifik pada aktivisme lingkungan dalam arena 

TAN. 82  

Norma dan Jejaring Advokasi Transnasional 

Norma internasional adalah aturan perilaku untuk aktor dengan identitas 

tertentu yang didasarkan pada hak dan kewajiban, yang merupakan jenis institusi 

yang membatasi negara. Seperti halnya hukum, norma internasional berpengaruh 

terhadap perilaku negara secara signifikan. Norma dianggap sebagai aturan perilaku 

yang benar secara moral dan mempengaruhi interaksi negara karena dianggap 

sebagai aturan perilaku yang benar. Berdasar pada pemikiran Keck dan Sikkink, 
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dalam analisis TAN, norma dapat tercipta melalui upaya kelompok atau individu 

yang berkomitmen pada keyakinan etis tertentu dan memperjuangkan standar 

perilaku yang dianggap bermanfaat bagi negara dan aktor lainnya. Norma ini dapat 

dianggap sebagai norma individu dan kelompok pengusaha (norms 

entrepreneurs).83 

TAN memiliki peran penting dalam menyebarluaskan norma tersebut ke 

seluruh sistem internasional, melalui TAN yang terdiri dari individu dan LSM yang 

sangat berkomitmen. Dengan memobilisasi dukungan dari berbagai pihak, TAN 

berupaya membujuk individu dan kelompok lain untuk membagikan komitmen 

mereka pada norma yang dianggap penting. Melalui proses sosial dan politik yang 

panjang, norma dapat menjadi semakin diterima dan diadopsi oleh masyarakat 

internasional sebagai standar perilaku yang dianggap sah dan bermanfaat.84 

Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink, mengusulkan tiga tahap dalam 

siklus kehidupan norma yang dapat membantu kita memahami bagaimana TAN 

mempengaruhi pembentukan norma. 1) tahap pertama dalam Siklus Hidup Norma 

(Norms Life Cycle) adalah tahap pemasaran atau persuasi, di mana para penggiat 

norma bekerja untuk meyakinkan orang lain untuk menerima keyakinan dan prinsip 

baru. Tahap pertama ini TAN bertindak sebagai sarana penyebaran norma baru. 

Pada tahap ini juga, transmisi norma dapat dilakukan oleh kelompok masyarakat, 

LSM, organisasi internasional, atau aktor non-negara lainnya; 2) tahap kedua dari 

siklus kehidupan norma adalah “pengaliran atau penyebaran”, di mana norma baru 

mulai dialirkan dan diterapkan secara lebih luas dan diterima oleh sebagian besar 

anggota masyarakat. Tahap ini biasanya terjadi setelah tahap pertama “penciptaan” 

                                                           
83Jeffry A. Frieden, David A. Lake dan Kenneth A. Schultz, World Politics, (2019): h. 462-

465. 
84 Jeffry A. Frieden, David A. Lake dan Kenneth A. Schultz, World Politics, (2019): h. 467-

482. 
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(emergence), di mana norma baru muncul dan diusulkan untuk diterapkan. Setelah 

tahap penetapan, norma dapat berkembang dan berubah seiring waktu melalui 

tahap-tahap selanjutnya dalam siklus kehidupan norma. Pada tahap ini, norma yang 

diusulkan oleh jaringan advokasi mulai menyebar dan diterima oleh masyarakat 

internasional sebagai standar perilaku yang diharapkan. Norma tersebut juga mulai 

diadopsi oleh negara-negara dan lembaga internasional melalui proses pembuatan 

kebijakan dan hukum; 3) tahap ketiga dari Norms Life Cycle adalah “Norms 

Internalization”. Pada tahap ini, norma yang diusulkan oleh jaringan advokasi telah 

diterima secara luas dan dianggap sebagai norma yang sah dan relevan oleh 

masyarakat internasional, negara-negara, dan lembaga-lembaga internasional. 

Norma tersebut kemudian diinternalisasikan dan diadopsi sebagai pandangan dunia 

dan praktek-praktek yang melekat dalam kebudayaan dan kebiasaan.85 

Berdasarkan data yang disajikan di atas, terlihat bahwa dalam kerja sama 

internasional, TAN memiliki peran penting dalam mempromosikan norma atau 

aturan yang berlaku secara internasional. Namun demikian, TAN juga memegang 

peranan penting selain mempromosikan norma, yakni sebagai pihak endorsers dan 

monitors terhadap isu-isu yang ada. TAN sebagai endorsers yakni berperan sebagai 

pihak yang memberikan dukungan atau rekomendasi terhadap isu atau kampanye 

tertentu kepada publik atau pemangku kepentingan lainnya, baik itu pemerintah, 

organisasi internasional, atau masyarakat sipil. Dukungan tersebut dapat berupa 

penyebaran informasi, penggalangan dukungan, atau lobbying untuk 

memperjuangkan isu atau kampanye tersebut. Sedangkan TAN sebagai monitors 

iyalah sebagai pihak yang memantau kebijakan, tindakan, atau praktik yang 

dilakukan oleh pemerintah atau organisasi internasional terhadap isu atau masalah 

tertentu. Dengan memantau, TAN dapat mengidentifikasi pelanggaran hak asasi 

                                                           
85Jeffry A. Frieden, David A. Lake dan Kenneth A. Schultz, World Politics, (2019): h. 488-

489. 
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manusia, kebijakan yang tidak adil, atau dampak negatif terhadap lingkungan atau 

masyarakat yang terkena dampak dari kebijakan atau tindakan tersebut. Melalui 

pemantauan ini, TAN dapat memberikan informasi dan rekomendasi kepada publik 

atau pemangku kepentingan lainnya untuk mengubah atau memperbaiki kebijakan 

atau tindakan yang tidak sesuai dengan standar atau nilai yang dipegang oleh 

TAN.86  

Berangkat dari kajian pustaka di atas menunjukkan bahwa aktivisme 

lingkungan ORNOP dalam sisi strategi koalisi antara domestik dan global masih 

perlu dibuktikan berdasarkan studi kasus spesifik. Namun, secara teori, jejaring 

advokasi transnasional yang ditawarkan oleh Keck dan Sikkink dianggap masih 

relevan. Oleh sebab itu, penelitian ini mencoba untuk mendudukkan kembali 

bagaimana relasional ORNOP domestik/lokal dengan global dalam melangsungkan 

strategi advokasi atas kerusakan lingkungan yang diciptakan oleh pihak yang 

bertanggungjawab. Dalam hal ini, penelitian ini akan berangkat pada studi kasus 

kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh eksplorasi tambang Mitsubishi 

Corporation di Sulawesi Tengah. Dengan demikian, unit analisis dalam penelitian 

ini adalah peran koalisi WALHI dengan Greenpeace terhadap kerusakan 

lingkungan oleh Mitsubishi Corporation. Apakah strategi koalisi ini dianggap 

berhasil? Tentunya, ukuran keberhasilan berdasarkan strategi advokasi 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya, tujuan 

dan manfaat dari penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Tujuan Penelitian 

                                                           
86Jeffry A. Frieden, David A. Lake dan Kenneth A. Schultz, World Politics, (London: W. 

Norton & Company, 2019), h. 489-492. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi atau mengetahui beberapa 

hal, seperti: 1) mengapa kehadiran Mitsubishi Corporation dianggap sebagai pihak 

yang dapat menciptakan krisis lingkungan dalam aktivitas eksplorasi minyak dan 

gas di Sulawesi tengah; dan 2) bagaimana proses koalisi advokasi yang dilakukan 

oleh Greenpeace dan WALHI sebagai bentuk kontra-hegemoni atas krisis 

lingkungan yang ditimbulkan oleh Mitsubishi Corporation atas aktivitas eksplorasi 

minyak dan gas di Sulawesi Tengah. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu: 

1) Kegunaan Teoritis: 

Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk 1) sebagai sebuah wadah 

untuk meningkatkan khazanah keilmuan terkait peran dan proses koalisi 

advokasi WALHI dan Greenpeace terhadap kerusakan lingkungan akibat 

eksplorasi tambang Mitsubishi Corporation di Sulawesi Tengah; dan 2) 

sebagai implementasi teori dan konsep dalam studi hubungan internasional. 

2) Kegunaan Praktis 

Adpaun kegunaan penelitian ini secara praktis yakni 1) sebagai 

masukan dan referensi untuk penelitian selanjutnya yang tertarik meneliti 

topik yang serupa. 2) menjadi sumber referensi bagi pemerintah dalam 

menentukan kebijakan terkait dengan penelitian; dan 3) dapat menjadi 

kontribusi tambahan dalam karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan 

penelitian.
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BAB II 

 TINJAUAN TEORITIS 

 

Untuk mengarahkan penulisan dan memastikan analisis yang sesuai dengan 

tujuan penelitian, penelitian ini mencakup tinjauan teori. Tinjauan teoritis memiliki 

tujuan adalah untuk membantu memahami alur pemikiran dengan lebih sistematis. 

Selain itu, tinjauan teoritis juga membantu mengintegrasikan dan memperjelas 

hubungan antara variabel yang diteliti sehingga menghasilkan pemahaman yang 

utuh dan konsisten nantinya. Dalam penulisan ini, kerangka teoritis dipaparkan 

secara sederhana sebagai panduan untuk analisis.1  

Dalam buku yang ditulis oleh Keck dan Sikkink, berjudul “Transnational 

Advocacy Network”,  mereka menawarkan kebaruan dalam memahami keterlibatan 

actor non-negara, yakni masyarakat sipil atau disebut dengan Non Governmental 

Organization (NGO). Teori ini dinamakan Jejaring Advokasi Transnasional (TAN). 

TAN adalah sebuah bentuk organisasi yang memiliki ciri khas interaksi sukarela, 

timbal balik, dan sejajar. Organisasi ini sukses karena memprioritaskan hubungan 

yang terbuka dan fleksibel antar aktor yang bergerak di bidang isu tertentu. Keck & 

Sikkink menyebutnya sebagai jaringan advokasi karena saling mendukung dalam 

mengadvokasi isu-isu yang diusulkan oleh anggota lainnya.2 

Menurut Keck dan Sikkink dalam bukunya, TAN semakin memiliki peran 

penting dalam hubungan internasional. Aktor non-negara bekerjasama dalam 

menangani masalah-masalah internasional yang didasarkan pada nilai-nilai, wacana 

umum, dan pertukaran informasi dan jasa. Beberapa aktor besar dalam jaringan 

                                                           
1Syafnidawaty, “Pengertian Landasan Teori”, raharja.ac.id, 24 Oktober 2020, 

https://raharja.ac.id/2020/10/24/landasan-teori/ (24 Februari 2023). 
2Bluean9e, “Transnational Advocacy Networks” bluean9el.com, 30 November 2011, 

https://bluean9el.wordpress.com/ (23 Februari 2023). 

https://raharja.ac.id/2020/10/24/landasan-teori/
https://bluean9el.wordpress.com/
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advokasi mencakup: 1) NGO riset dan advokasi internasional dan domestik; 2) 

gerakan sosial lokal; 3) yayasan; 4) media; 5) bagian dari organisasi 

intergovernmental regional dan internasional; dan 6) bagian dari cabang-cabang 

lembaga eksekutif atau parlemen dari suatu pemerintahan.3 

TAN memiliki strategi beragam untuk mempengaruhi kebijakan, salah 

satunya adalah melalui pola gerakan boomerang pattern. Pola ini muncul ketika 

komunikasi antara negara dan aktor domestik seperti organisasi lokal terhambat. 

Dalam pola ini, organisasi lokal mencari dukungan internasional untuk menekan 

negara yang bersangkutan. Pola hubungan ini memperkuat tuntutan kelompok 

lokal, membuka ruang diskusi isu-isu yang dibawa, dan akhirnya membawa 

tuntutan itu kembali ke tingkat domestik. Menurut Keck & Sikkink, TAN dapat 

mempengaruhi kebijakan dalam lima hal diantaranya 1) menciptakan agenda; 2) 

mempengaruhi posisi negara dan organisasi internasional; 3) mempengaruhi 

prosedur perubahan; 4) Memengaruhi perubahan kebijakan aktor sasaran; dan 5) 

Memengaruhi perilaku negara.4 

1). Menciptakan agenda dan isu tertentu  

TAN memiliki kemampuan untuk dengan cara membangkitkan perhatian 

media, memulai debat, dan mengadakan pertemuan internasional. Dalam hal ini, 

komunikasi internasional merespons dan mengidentifikasi isu tersebut serta 

memfokuskan perhatian pada masalah yang perlu dicarikan solusi dan ditangani. 

2). Mempengaruhi posisi negara dan organisasi internasional 

TAN juga dapat mempengaruhi posisi negara dan organisasi internasional 

dengan memperoleh dukungan dari mereka untuk mendukung deklarasi 

                                                           
3Indi Dwi Lutfitriani, “Reflective Essay Transnational Advocacy Networks (TAN)”, 

Makalah (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah, 2021): h.1. 
4Najla Indah Annisa, “Upaya Transnational Advocacy Networks Dalam Memengaruhi 

Perubahan Hukum Pidana Pasal 475 Maroko”, Skripsi (Yogyakarta: Fak. Pisikologi dan Ilmu Sosial 

Budaya Universitas Islam Indonesia, 2020): h.11. 
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internasional atau mengubah kebijakan negara target. Salah satu indikasi 

keberhasilan TAN adalah jika negara yang mendukung TAN menandatangani suatu 

konvensi. 

3). Mempengaruhi prosedur perubahan. 

TAN juga dapat mempengaruhi prosedur perubahan selanjutnya setelah 

berhasil mengubah kebijakan suatu negara atau organisasi, khususnya dalam hal 

mengubah prosedur mereka. Terdapat dua manfaat bagi TAN jika suatu organisasi 

atau negara berhasil mengubah prosedur mereka. Pertama, TAN dapat lebih mudah 

mempengaruhi negara atau organisasi yang menjadi target perubahan di masa 

depan. Kedua, prosedur baru dapat membentuk hubungan yang lebih erat antara 

organisasi dan jaringan advokasi. 

4). Memengaruhi perubahan kebijakan aktor sasaran 

 TAN dapat memfokuskan target pada negara atau perusahaan tertentu untuk 

mengubah kebijakan mereka. Apabila target tersebut berhasil mengubah kebijakan 

mereka, hal ini dapat memotivasi pihak lain untuk melakukan hal yang sama. 

Namun, menurut Keck dan Sikkink, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi 

perubahan kebijakan, sehingga tidak selalu mudah untuk menentukan peran TAN 

dalam perubahan tersebut. 

5). Memengaruhi perilaku negara 

Dari hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa jaringan advokasi memiliki 

kemampuan untuk mendorong pemerintah suatu negara agar memenuhi 

komitmennya dan tidak hanya sebatas membuat janji. Terdapat empat jenis strategi 

yang dapat digunakan oleh TAN untuk memperkuat dukungannya, yaitu: 1) politik 

informasi; 2) politik simbolik; 3) politik leverage; dan 4) politik accountability. 

Politik informasi merujuk pada kemampuan TAN untuk memproduksi 

informasi secara cepat dan akurat yang memiliki dampak politik yang signifikan. 
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Politik simbolik terkait dengan upaya TAN untuk mengkomunikasikan simbol, 

tindakan, atau cerita yang dapat mempengaruhi opini publik tentang isu yang 

diangkat. Politik leverage digunakan oleh aktor yang relatif lemah dan terbatas 

dalam kemampuannya untuk mempengaruhi isu, namun dapat memperoleh 

pengaruh lebih besar dengan membangun hubungan dengan aktor yang lebih kuat. 

Terakhir, politik accountability dilakukan oleh TAN untuk memastikan bahwa 

aktor dengan kekuatan tertentu mematuhi kebijakan atau prinsip yang diusulkan 

oleh TAN.5   

Boomerang Pattren 

Boomerang Pattern adalah strategi advokasi di mana sebuah kelompok lokal 

yang memiliki pengaruh nasional membentuk jaringan transnasional untuk 

mendapatkan dukungan dari komunitas internasional. Dukungan tersebut kemudian 

disalurkan kembali ke kelompok lokal untuk digunakan sebagai alat untuk 

mencapai tujuan mereka dengan cara menekan pemerintah melalui tekanan dari luar 

negeri. Tekanan tersebut berkaitan dengan kebijakan atau perilaku negara dalam isu 

tertentu.6 

Pola boomerang terjadi ketika kelompok-kelompok atau individu memiliki 

tuntutan tertentu terhadap masalah, namun pemerintah tidak memberikan 

tanggapan. Maka dalam hal ini, mereka mencari bantuan internasional untuk 

memperkuat tuntutan mereka dan membuka jalan untuk masalah baru. Dengan 

membentuk jaringan transnasional, mereka dapat mempengaruhi negaranya dari 

luar untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dalam kata lain, pola boomerang terjadi 

ketika organisasi atau gerakan lokal tidak memiliki akses ke institusi pemerintah, 

                                                           
5Prilla Marsingga, “Studi Keamanan Lingkungan: Aktor Transnasional Dalam Penanganan 

Pencemaran Sungai Citarum”, Jurnal KOMASKAM, vol 2, no 1, (2020); h. 70-71.  
6Khanid Rachmadia Nova Putri, Reni Windiani, Fendy Eko Wahyudi, “Turning Local 

Fight Global: Strategi Advokasi Transnasional Environmental Justice Foundation dalam Upaya 

Memberantas Praktik “Saiko” di Ghana”, Jurnal of International Relations, vol 8, no.3, (2022); 

h.302-303. 
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sehingga mereka harus membentuk jaringan internasional untuk memperkuat 

tuntutan mereka.7 

Pola boomerang merupakan salah satu ciri utama dari kampanye yang 

memiliki tujuan untuk mempengaruhi kebijakan dan perilaku suatu negara melalui 

advokasi dari jaringan. Menurut Keck dan Sikkink, pola boomerang terjadi ketika 

ada pemutusan jalan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat domestik 

sehingga masyarakat tidak dapat mengakses institusi politik untuk mengatasi 

masalah. Dalam konteks ini, Gerakan WALHI berasal dari Sulawesi Tengah dan 

dalam pola boomerang, TAN mengidentifikasi Sulawesi Tengah sebagai Negara A. 

Isu yang diadvokasikan adalah kerusakan lingkungan akibat Mitsubishi 

Corporation dalam eksplorasi migasnya di Sulawesi Tengah. Penggabungan 

aktivisme transnasional terjadi melalui pertukaran informasi dan upaya untuk 

memperluas tagar WALHI sebagai wakil dalam mengatasi masalah lingkungan 

yang disebabkan oleh korporasi transnasional Mitsubishi Corporation di Sulawesi 

Tengah. Jaringan ini tidak langsung terbentuk melalui peningkatan kesadaran 

bersama terhadap masalah lingkungan. Pola bumerang bisa dikenali ketika Gerakan 

WALHI Sulawesi Tengah mulai bekerja secara internasional dan menjalin 

hubungan dengan pihak di luar negara dan pemerintah Sulawesi Tengah untuk 

memperkuat tuntutan perubahan hukum domestik.8   

Poin utama mereka berfokus pada strategi membangun kesadaran dengan 

mempresentasikan isu-isu yang diadvokasi dengan cara yang memengaruhi. 

Mereka memulai dengan mempengaruhi orang untuk mendukung dan setuju 

dengan pendapat mereka melalui advokasi yang persuasif. Inti dari advokasi 

                                                           
7Arastri Putri Hartini, “Keberhasilan Transnational Advocacy Neworks Dalam Menekan 

Multinational Corporation Kasus SAMWU vs Biwater Tahun 1997-2001”, Jurnal Analisis 

Hubungan Internasional, 4, no.1, (2015): h. 1431.  
8Najla Indah Annisa, “Upaya Transnational Advocacy Networks Dalam Memengaruhi 

Perubahan Hukum Pidana Pasal 475 Maroko”, (2020): h. 21-22. 
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mereka adalah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas eksplorasi 

migas yang dilakukan oleh pemerintah dan perusahaan multinasional Mitsubishi 

Corporation (MC), yang mengakibatkan kerusakan lingkungan seperti hilangnya 

sumber mata pencaharian masyarakat yang dianggap tidak sesuai dengan norma 

bersama. Dalam upaya integrasi aspek sosial, jaringan mendorong penyatuan atau 

harmonisasi norma di tingkat regional dan internasional yang dianggap penting. 

Harmonisasi menyoroti dimensi kunci yang berfokus pada prinsip-prinsip atau 

nilai-nilai utama. Mereka meyakini bahwa individu dapat memberikan kontribusi 

melalui informasi kreatif yang disampaikan oleh aktor non-pemerintah, serta 

melalui strategi politik yang canggih dalam mengarahkan kampanye mereka. Selain 

itu, jaringan mempromosikan penerapan norma tersebut dengan menekan target 

aktor untuk mengadopsi kebijakan baru dengan memantau kepatuhan terhadap 

standar regional dan internasional.9   

LSM, baik yang berada di dalam negeri maupun internasional, memainkan 

peran penting dalam TAN, dengan memulai aksi dan mempengaruhi aktor-aktor 

yang lebih kuat untuk mengambil posisi. Dalam hal ini, keaktifan para anggota 

Gerakan WALHI baik di Sulawesi Tengah maupun global terus memperluas isu ini 

dengan memanfaatkan momentum dari tagar. Keberhasilan tagar memacu 

munculnya Gerakan WALHI secara independen di berbagai negara, dimana mereka 

juga melakukan advokasi di negaranya. Beberapa di antaranya adalah WALHI di 

Sulawesi Selatan, WALHI Indonesia, dan masih banyak lainnya yang tersebar di 

berbagai negara lain. Pada tingkat internasional, mereka memperkuat isu melalui 

advokasi masif dan dukungan media global yang mempublikasikan tindakan 

mereka. Ini berpotensi meningkatkan kesadaran global dan mendorong pihak-pihak 

                                                           
9Nur Magfirah, “Analisis Pengaruh Gerakan Black Lives Matter Terhadap Kebijakan Di 

Amerika Serikat Tahun 2013-2022”, Skripsi, (Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas 

Pisikologi Dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta; 2022); h. 20-21. 
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yang memiliki kekuatan besar untuk mengambil inisiatif dan menciptakan 

perubahan sebagai solusi terhadap isu yang diadvokasikan. Sementara itu, pada 

tingkat nasional, mereka terus memperkuat argumen mereka melalui advokasi 

dengan membuat isu menjadi diskusi nasional dan mendapatkan perhatian dari 

media. Advokasi ini bisa berupa meningkatnya kisah atau pengalaman yang terkait 

dengan kerusakan lingkungan, kesadaran akan pengaduan hak-hak melalui penegak 

hukum, hingga acara yang diselenggarakan oleh aktivis untuk membahas masalah. 

Semakin sering masalah tersebut dibahas di publik, akan semakin meningkat 

kesadaran masyarakat untuk memajukan isu dan meminta perubahan.10 

Upaya jaringan Greenpeace global untuk meningkatkan pengaruhnya tidak 

hanya terbatas pada memberikan tekanan langsung pada negara tertentu. Mereka 

juga berusaha untuk mencari dukungan dari organisasi antar-pemerintah yang 

dianggap berpengaruh secara politik. Untuk mencapai tujuan ini, Greenpeace 

menggunakan strategi yang disebut “boomerang pattern” yang melibatkan 

memberikan tekanan pada negara target melalui tekanan dari organisasi antar-

pemerintah yang lebih kuat. Dalam strategi ini, Greenpeace berusaha untuk 

memaksimalkan pengaruh mereka terhadap tindakan yang ditargetkan. Salah satu 

cara yang mereka lakukan adalah dengan mempengaruhi posisi diskursif negara 

atau organisasi internasional untuk mendukung deklarasi internasional atau 

mengubah posisi kebijakan domestik terhadap advokasi jaringan. Sebagai contoh, 

Greenpeace dapat memberikan tekanan pada negara bagian atau organisasi 

internasional untuk mengambil komitmen yang lebih mengikat dengan 

menandatangani konvensi dan kode etik terkait masalah yang diadvokasikan.11 

                                                           
10Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), “Melawan Kelidan Negara Dan 

Korporasi Di Tambang Poboya”, Walhi.or.id, 11 April 2018, https://www.walhi.or.id/melawan-

kelindan-negara-dan-korporasi-di-tambang-poboya (23 Februari 2023). 
11Pusvita Sari, “Peran Greenpeace Dalam Pengurangan Dampak Fast Fashion Terhadap 

Lingkungan Di China”, Skripsi, (Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial 

Dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya Indralaya; 2021); h.12. 
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Menurut Keck dan Sikkink, Untuk menjalankan sebuah jaringan advokasi 

transnasional dalam konsep boomerang pattern, ada empat strategi yang dapat 

digunakan untuk mencapai tujuan gerakan itu, yaitu: 

1. Information Politics 

Mampu mengirimkan Information Politics yang bermanfaat dan dapat dipercaya 

dengan cepat ke lokasi yang memiliki pengaruh terbesar merupakan hal yang 

krusial. Banyak informasi diterima melalui media seperti panggilan telepon, e-mail, 

faks, surat kabar, pamflet, dan buletin. Mereka menyediakan informasi yang belum 

pernah diterbitkan sebelumnya dan dari sumber yang mungkin belum dikenal. 

Tujuannya adalah untuk membuat publik mengerti dan memahami situasi yang 

terjadi dan membentuk opini publik berdasarkan lokasi geografis mereka atau 

bahkan di luar geografis mereka. Informasi dalam jaringan advokasi tidak hanya 

memberikan fakta, tetapi juga kesaksian cerita sehingga aktivis dapat 

mempengaruhi orang dan mendorong publik untuk bertindak. Upaya persuasi 

dilakukan dengan sengaja oleh kelompok aktivis dalam jaringan advokasi dengan 

cara mengidentifikasi isu yang relevan dan pihak yang terkait untuk kemudian 

memberikan solusi yang masuk akal. Untuk mengidentifikasi isu dan pihak yang 

terkait, diperlukan pesan yang kuat, jelas, dan berdampak terhadap kebijakan. 

Aktivitas kelompok non-pemerintah sangat bergantung pada informasi sebagai 

dasar legitimasi mereka dan membantu memobilisasi dukungan untuk kebijakan 

tertentu. Untuk mencapai tujuan ini, media merupakan mitra penting dalam politik 

informasi karena mampu menyampaikan informasi dengan tepat waktu dan 

dramatis serta memberikan interpretasi fakta dan kesaksian sehingga dapat 

mempengaruhi opini publik dan mendorong tindakan yang diinginkan.12 

                                                           
12 Margaret E. Keck and Kathryn Sikkink, Transnational Advocacy Networks in 

International and Regional Politics,  (UK: Blackwell Oxford, 1999): h. 95-96. 
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2. Symbolic Politics 

Politik simbolis merujuk pada kemampuan untuk menciptakan kesan yang 

kuat melalui penggunaan simbol, tindakan, atau cerita yang mewakili situasi atau 

tuntutan tertentu, meskipun target audiens berada jauh dari sumber pesan tersebut. 

Ini adalah bagian integral dari proses persuasi di mana jaringan advokasi 

membangun kesadaran dan memperluas basis pendukung mereka. Untuk 

memperkuat kesadaran terhadap isu tertentu, jaringan advokasi sering 

menggunakan acara simbolis untuk mengubah pemahaman publik tentang isu yang 

mereka perjuangkan. Dengan kata lain Symbolic Politics adalah strategi 

menggunakan ide, benda atau acara tertentu yang dapat merepresentasikan sebuah 

isu, sehingga lebih mudah menarik perhatian masyarakat dan lebih mudah dipahami 

masyarakat.13 

3. Leverage Politics 

Konsep leverage politics menggambarkan bahwa individu atau kelompok 

yang memiliki kekuatan lebih cenderung memiliki pengaruh yang besar dalam 

mempengaruhi situasi, sedangkan yang tidak memiliki kekuatan akan memiliki 

pengaruh yang minim. Dalam upaya perubahan kebijakan, aktivis dalam jaringan 

advokasi seringkali mengincar pemerintah, pemangku kepentingan internasional, 

atau perusahaan multinasional yang kuat. Untuk mempengaruhi perubahan 

kebijakan tersebut, jaringan advokasi harus mampu memengaruhi aktor yang lebih 

kuat daripada mereka. Oleh karena itu, jaringan advokasi harus mencari mitra yang 

lebih kuat, seperti organisasi advokasi atau aktor lain yang dapat membantu 

memperkuat pengaruh mereka. Dengan cara ini, kelompok yang lebih kecil dan 

lemah dapat memperoleh pengaruh yang lebih besar daripada yang mereka miliki 

                                                           
13Helga Prashernanda, Mohamad Rosyidin, Muhammad Faizal Alfian, “Analisa 

Transnational Advocacy Network : Transnasionalisme Redress Movement for Comfort Women di 

Negara Barat oleh The Korean Council 2015-2021”, Journal of International Relations, 8, no.3, 

(2022): h. 336. 
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jika hanya mempengaruhi negara secara langsung. Dalam sebuah sistem demokrasi, 

kemampuan untuk memengaruhi aktor yang lebih kuat memberikan keuntungan 

besar bagi kelompok advokasi dalam upaya mereka untuk memengaruhi perubahan 

kebijakan.14 

4. Accountability politics  

Merupakan suatu upaya untuk menjamin agar individu atau kelompok yang 

memiliki kekuasaan (power) bertindak sesuai dengan kebijakan atau prinsip yang 

telah ditetapkan. Dalam politik akuntabilitas, jaringan advokasi fokus pada isu 

tertentu dan berusaha mempengaruhi individu atau kelompok penting di negara 

tersebut. Apabila kebijakan atau prinsip pemerintah menyebabkan situasi negara 

semakin buruk atau tidak dilaksanakan, maka jaringan advokasi dapat mengambil 

tindakan dengan menentang kebijakan atau prinsip tersebut. Sebagai contoh, 

Greenpeace, sebuah organisasi non-pemerintah, memiliki peran dalam memberikan 

advokasi kepada korban dari eksplorasi minyak dan gas yang merusak lingkungan. 

Konsep Transnational Advocacy Networks dapat menjelaskan bagaimana jaringan 

advokasi berperan dalam menanggapi masalah tertentu.15  

Greenpeace dalam membela korban-korban yang terkena dampak kerusakan 

lingkungan akibat kegiatan eksplorasi migas yang dilakukan oleh korporasi 

transnasional seperti Mitsubishi Corporation (MC), Keck dan Sikkink 

mengidentifikasi empat strategi untuk mencapai tujuan advokasi, yaitu politik 

informasi, politik simbolik, leverage politik, dan akuntabilitas politik. 16 

Adapun pola kebijakan boomerang pattern dalam gerakan Transnational 

Advocacy Networks (TAN), yang dilakukan oleh WALHI dan Greenpeace sebagai 

                                                           
14 Margaret E. Keck and Kathryn Sikkink, Transnational Advocacy Networks in 

International and Regional Politics,  (UK: Blackwell Oxford, 1999): h. 97. 

15Pusvita Sari, “Peran Greenpeace Dalam Pengurangan Dampak Fast Fashion Terhadap 

Lingkungan Di China”, (2021): h.13-14. 
16Pusvita Sari, “Peran Greenpeace Dalam Pengurangan Dampak Fast Fashion Terhadap 

Lingkungan Di China”, (2021): h.15. 
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NGO Lokal dan global terhadap isu kerusakan lingkungan akibat aktivitas 

korporasi transnasional (Mitsubishi Corporation) dalam eksplorasi migas di 

Sulawesi Tengah dapat digambarkan sebagi berikut: 

Gambar 3: Pola Boomerang Pattern dalam Gerakan TAN, advokasi WALHI 

dan Greenpeace di Sulawesi Tengah terkait isu kerusakan lingkungan oleh aktivitas 

eksplorasi migas Mitsubishi Corporation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: (Gambar diolah penulis dari Keck & Sikkink, 1998, hlm. 12). 
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tujuan Greenpeace, seperti mendorong penghapusan izin eksplorasi minyak dan gas 

yang dapat merusak lingkungan di Sulawesi Tengah.17 

Dukungan dari jaringan advokasi lain memudahkan WALHI dalam mencapai 

tujuannya dan mempengaruhi jaringan advokasi di negara lain untuk membantu 

menentang eksplorasi Migas di negara tempat WALHI beraktivitas. Dengan 

demikian, negara dapat memberikan tekanan pada negara lain melalui dukungan 

jaringan advokasi tersebut. Interaksi antara negara dan organisasi pemerintah 

internasional dapat terjadi jika isu yang didukung oleh jaringan advokasi tersebut 

dibawa ke dalam sebuah organisasi pemerintah internasional, sehingga tekanan 

tidak hanya berasal dari negara, tetapi juga dari organisasi pemerintah global. 

WALHI memiliki kemampuan untuk memberikan tekanan dari dalam negara selain 

memberikan tekanan dari luar pemerintahan. Misalnya, WALHI dapat menolak 

aktivitas eksplorasi Migas dengan menggerakkan massa dari warga negara melalui 

kampanye atau gerakan massa di depan publik.18 

Dalam penerapannya terhadap pendekatan ini, jaringan advokasi 

transnasional yang berfokus pada isu kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh 

izin eksplorasi migas yang dikeluarkan oleh Mitsubishi Corporation di Sulawesi 

Tengah, melakukan aksinya dengan menggunakan empat metode yang dikenal 

sebagai konsep boomerang pattern. Pendekatan ini dilakukan untuk menekan 

pemerintah Sulawesi Tengah yang dianggap tidak memberikan perhatian dan 

mengabaikan isu lingkungan yang ada. Karena pemerintah Sulawesi Tengah telah 

menutup akses bagi masyarakat sipil dan non-pemerintah untuk menyuarakan 

                                                           
17Gresika Novaradila, “Strategi Jaringan Advocacy Transnasional Greenpeace Dalam 

Menghadapi Isu Ekologi  Di Indonesia: Studi Kasus Riau Tahun 2011-2018”, Skripsi (Surabaya: 

Fak. Ilmu Sosial dan Politik, 2022): h. 11.  
18Yulias Tuti Media, “Peran Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatra 

Selatan Dalam Program Pemberdayaan Petani  Di Ekosistem Rawa Gambut (Studi Di Desa 

Nusantara Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir)”, Skripsi (IIndralaya: Fak.Ilmu 

Sosial Politik Universitas Sriwijaya, 2021): h. 7-8. 
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tuntutan mereka, jaringan ini berupaya untuk menekan pemerintah Sulawesi 

Tengah melalui dukungan dari aktor lokal dan internasional.19 

Information politics merupakan strategi penting bagi jaringan advokasi dalam 

menggerakkan masyarakat dalam isu-isu lingkungan terkait aktivitas eksplorasi 

migas oleh korporasi transnasional seperti Mitsubishi Corporation. WALHI di 

Sulawesi Tengah juga memanfaatkan media massa dan internet dalam upaya 

mereka untuk memobilisasi isu lingkungan ini, yang menunjukkan betapa 

pentingnya teknologi informasi dalam perjuangan lingkungan. Seperti yang 

dijelaskan dalam tulisan Marisa King tentang peran organisasi advokasi 

transnasional dalam gerakan Zapatista, media massa dan internet digunakan oleh 

jaringan advokasi untuk menggerakkan masyarakat. Sebagai contoh, jaringan 

advokasi zapatista memanfaatkan teknologi internet sebagai pusat gerakan untuk 

memberikan keamanan dan perlindungan kepada penduduk Chiapas, Meksiko. 

Penggunaan teknologi informasi ini dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain, 

termasuk Sulawesi Tengah, untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam upaya 

mereka untuk memperjuangkan isu-isu lingkungan.20 

Kemudian, untuk menganalisis berbagai aksi jaringan advokasi transnasional 

di Sulawesi Tengah dalam memperjuangkan isu kerusakan lingkungan akibat 

eksplorasi migas oleh korporasi transnasional seperti Mitsubishi Corporation, 

digunakanlah konsep symbolic politics. Aksi-aksi seperti parade dan demonstrasi 

dijadikan simbol perjuangan yang membantu menyampaikan informasi ke 

masyarakat secara dramatis dan teknis. Selain itu, jaringan advokasi berkerja sama 

dengan aktor dari luar negaranya yang memiliki kekuatan lebih besar melalui 

                                                           
19Muh. Akbar Rusdy, “Upaya Amnesty Internasional Dalam Kasus Pelanggaran HAM 

Terhadap Buruh Anak Oleh Wilmar Internasional Ltd Di Indonesia”, Skripsi (Makassar: Fak. Ilmu 

Sosial Dan Politik Universitas Hasanuddin, 2018): h. 10-12. 
20Intan Kinanthi Damarin Tyas, “Upaya Transnational Advocacy Networks Dalam 

Mendorong Legalisasi LGBT Rights Di Thailand”, (2019): h. 66. 
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konsep Leverage politics. Kerjasama ini berlangsung dalam pola komunikasi dan 

pertukaran yang sukarela dan timbal-balik. Hierarki juga terbentuk di antara 

jaringan advokasi transnasional, termasuk aktor yang menjadi gatekeepers dan 

peripheral NGOs. Gatekeepers adalah aktor yang memiliki pengaruh besar dalam 

penetapan standar, norma, dan nilai serta memiliki kekuatan besar dengan anggaran 

dan staf profesional. Sebagai contoh, Greenpeace menjadi gatekeeper di Sulawesi 

Tengah dengan menyediakan fasilitas dan anggaran untuk mendukung setiap 

pergerakan jaringan advokasi dalam isu lingkungan. Akuntabilitas politik juga 

digunakan untuk memantau bagaimana jaringan advokasi dan organisasi 

internasional mengawasi kebijakan hukum lingkungan yang berkaitan dengan 

aktivitas korporasi transnasional seperti Mitsubishi Corporation (MC).21 

Diskusi mengenai kerusakan lingkungan di Sulawesi Tengah tidak hanya 

berhenti pada pengesahan undang-undang terkait kerusakan lingkungan. Namun, 

penting juga untuk membahas penerimaan masyarakat Sulawesi Tengah terhadap 

undang-undang tersebut. Hal ini terkait dengan bagaimana masyarakat Sulawesi 

Tengah memandang kegiatan eksplorasi migas dan bagaimana mereka mampu 

menerima perusahaan multinasional untuk melakukan kegiatan tersebut di wilayah 

mereka sesuai dengan norma dan nilai di wilayah mereka. Oleh karena itu, konsep 

yang dijelaskan oleh Cortell dan Davis tentang nilai budaya domestik dijelaskan 

sebagai cara untuk memahami penerimaan masyarakat terhadap kegiatan tersebut. 

Ketika suatu kebijakan internasional sejalan dengan norma domestik suatu negara, 

maka disebut sebagai keselarasan kultural atau “cultural match”. Hal ini terjadi 

ketika persyaratan yang termuat dalam kebijakan internasional sejalan dengan 

persyaratan dalam norma domestik, seperti dalam sistem hukum dan birokrasi 

                                                           
21Gresika Novaradila, “Strategi Jaringan Advocacy Transnasional Greenpeace Dalam 

Menghadapi Isu Ekologi Di Indonesia: Studi Kasus Riau Tahun 2011-2018”, Skripsi (Surabaya: 

Fak. Ilmu Sosial dan Politik, 2022): h. 11-13.  
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negara. Dengan demikian, ketika kebijakan internasional diimplementasikan secara 

domestik, persyaratan dalam kebijakan tersebut harus selaras dengan nilai dan 

norma masyarakat setempat.22   

Dari ke empat indikator ini, penulis berharap dapat menemukan jawaban dari 

rumusan masalah mengenai  Bagimana Strategi Koalisi dan Advokasi antara 

Greenpeace dengan WALHI terhadap kerusakan lingkungan akibat eksplorasi 

Minyak dan Gas (Migas) yang dilakukan oleh Mitsubishi Corporation (MC) di 

Sulawesi Tengah. 

                                                           
22Intan Kinanthi Damarin Tyas, “Upaya Transnational Advocacy Networks Dalam 

Mendorong Legalisasi LGBT Rights Di Thailand”, Jurnal Hubiungan Internasional, vol. 8, no.1, 

(2019); h. 62-63. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Kualitatif 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam ilmu sosial, 

metode kualitatif didefinisikan sebagai sebuah metode yang merujuk secara luas 

pada pengumpul dan starategi analisis yang mengandalkan pengumpulan dan 

analisis data non-numerik. Singkatnya, metode ini adalah suatu teknik atau strategi 

pengumpulan dan analisis data yang datang dalam bentuk bahasa lisan atau tulisan 

dan tidak diformalkan menjadi angka.1 

Metode kualitatif digunakan untuk memahami bagaimana dunia disekitar kita 

dipahami dan difokuskan pada makna dan proses yang membentuk hubungan 

internasional. Ini biasanya dilakukan melalui studi mendalam tentang suatu 

peristiwa, fenomena, negara, wilayah, individu, atau organisasi tertentu. 

Sedangakan penelitian kualitatif dalam bidang Hubungan Internasional, sering kali 

dikombinasikan dengan penelitian studi kasus. Metode kualitatif ini dimaksudkan 

untuk menggambarkan beragam alat dan sumber daya yang dapat kita manfaatkan 

dan gunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang berasal dari bahasa 

lisan atau tulisan (bukan angka). 2    

Penelitian kualitatif sebagaimana yang dijelaskan di atas, memiliki beberapa 

tahapan dalam proses penelitiannya, yakni 1) pertanyaan umum penelitian; 2) 

memilih situs dan subjek yang relevan; 3) pengumpulan data yang relevan; 4) 

interpretasi data; 5) pengkajian konseptual dan teoretis, dibagi ke dalam dua bagian 

                                                           
1Christopher Lamont, Research Methodes in International Relations, (Tunisia: SAGE 

Publications Ltd, 2015): h. 83. 
2Christopher Lamont, Research Methodes in International Relations, (2015): h. 84-86. 
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yaitu spesifikasi yang lebih ketat dari pertanyaan penelitian dan pengumpulan data 

lebih lanjut; dan 6) penulisan kesimpulan.3 

1). Pertanyaan umum penelitian 

Dalam konteks ini, peneliti bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan umum 

terkait penelitiannya. Contoh, dalam penelitian ini membahasa tentang proses 

koalisi sipil (WALHI dan Greenpeace) atas kerusakan lingkungan akibat eksplorasi 

migas oleh Mitsubishi Corporation di Sulawesi Tengah. Peneliti bisa mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan umum, seperti: 

 Mengapa aktor non negara seperti NGO dan korporasi memiliki peran 

penting dalam dunia politik internasional? 

 Bagaimana aktor non negara NGO maupun korporasi trasnasional 

mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam politik internasional? 

 Bagaimana aktor non negara seperti NGO memperjuangkan hak-hak 

mereka dalam politik internasional? 

2). Memilih situs dan subjek yang relevan 

Tahap ini memuat berbagai situs dan subjek yang relevan digunakan dalam 

penelitian. Misalnya, terkait koalisi ataupun advokasi WALHI dan Greenpeace, 

bisa diakses melalui situs web khusus WALHI Sulteng, ataupun Greenpeace untuk 

dapat mengakes informasi-informasi aktivitas koalisi yang dilakukan oleh kedua 

aktor tersebut. 

3). Pengumpulan data yang relevan 

Dalam tahap ini, penulis melakukan wawancara yang mendalam dan terbuka, 

dimana pihak yang terlibat seperti masyarakt sipil yang terkena dampak dari 

aktivitas tersebut didorong untuk berbicara mengenai pandangan mareka tentang 

                                                           
3Alan Bryman & Edward Bell, Social Research Methods, (Canada: Oxford University 

Press, 2019): h.199.  
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kegiatan eksplorasi korporasi  yang menimbulkan lubang eksploitasi cukup dalam 

akibat aktivitas tambangnya, bagaimana keadaan lingkungan hidup masyarakat 

Sulawesi Tengah sekarang dan sebelum hadirnya korporasi (Mitsubishi 

Corporation) dalam aktivitas tambangnya, apa saja yang akan mareka lakukan 

untuk memulihkan dan mengembalikan keadaan lingkungan hidup mareka. 

4). Interpretasi data 

Tahap ini merupakan tahap untuk meninjau data dan sampai pada 

kesimpulan yang relevan dengan menggunakan berbagai metode analisis dalam 

penelitian yang dilakukan. 

5). Tinjauan konseptual dan teoretis 

 Pada tahap ini, membahas tentang teori yang digunakan oleh peneliti dalam 

bidang yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Misalnya, penelitian ini 

menggunakan teori jejaring advokasi transnasional (transnational advocacy 

network). Dengan menggunakan pendekatan boomerang pattern. Dalam tahap ini 

ada dua cara yang dilakukan yaitu 1) mengajukan pertanyaan kunci dalam 

penelitian; dan 2) pengumpulan data tambahan yang dilakukan setelah 

pengumpulan data awal dan interpretasi data. Proses ini biasanya mengarah pada 

penyempurnaan pertanyaan riset dan lebih mengkonfirmasi spesifik keprihatinan 

dalam penelitian. Contohnya, setelah sebuah penafsiran dibuat, data tambahan 

mungkin dikumpulkan untuk memastikan kevalidan penafsiran tersebut. 

6). Penarikan kesimpulan 

Tahap ini, setiap peneliti mengharapkan kredibilitas dan pentingnya 

interpretasi yang diberikan dalam penelitian. Peneliti tidak hanya sebagai saluran 

bagi mereka untuk melihat dan mendengar. Namun, bagaimana peneliti mampu 

memberikan informasi kredibel kepada para audiens tentang penelitian yang 

dilakukan. Misalnya terkait penelitian ini, bagaimana proses koalisi WALHI dan 
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Greenpeace melalui pendekatan boomerang pattern ini mampu menyuarakan 

kepentingam masyarakat khususnya masyarakt Sulawesi Tengah yang dilanda 

kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang Mitsubishi Corporation.4   

Seperti yang telah dijelaskan di atas, penelitian ini adalah penelitian kualitatif. 

Mengapa penelitian ini cocok menggunakan penelitian kualitatif? karena penelitian 

ini menitikberatkan pada pemahaman mendalam dan perspektif subjek. Penelitian 

ini memfokuskan pada analisis keterlibatan dan koalisi antara NGO global dan 

NGO domestik dalam aktivitas koalisi terhadap kerusakan lingkungan di Sulawesi 

Tengah. Metode kualitatif memungkinkan untuk mengungkap dan memahami 

persepsi, pandangan, dan motivasi subjek dalam hal ini, yaitu aktivis lingkungan 

seperti WALHI dan Greenpeace dan pihak terkait. 

Selain itu, penelitian ini cocok menggunakan penelitian dengan model 

metode kualitatif karena perspektif pemikiran yang digunakan pada penelitian ini 

menggunakan konstruktivisme. Dengan teori yang digunakan adalah teori jejaring 

advokasi transnasional (transnational advocacy network). Konstruktivisme adalah 

kerangka pemikiran yang menekankan bahwa realitas sosial dan politik dibangun 

dan dikonstruksikan melalui interaksi sosial dan komunikasi. Dalam hal ini, 

transnational advocacy network yang terdiri dari NGO global dan domestik dalam 

koalisi terhadap kerusakan lingkungan di Sulawesi Tengah dapat dipandang sebagai 

suatu konstruksi sosial dan politik yang dibentuk melalui interaksi dan kolaborasi 

antara pihak-pihak terkait. Konstruktivisme memfokuskan pada bagaimana subjek 

dan pihak terkait memahami dan memandang masalah lingkungan dan upaya 

koalisi mereka untuk memecahkan masalah tersebut. Karenanya, penelitian ini 

                                                           
4Alan Bryman & Edward Bell, Social Research Methods, (Canada: Oxford University 

Press, 2019), h.199-201. 
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cocok menggunakan metode penelitian kualitatif yang berdasarkan kerangka 

pemikiran konstruktivisme.5 

Transnational advocacy network (TAN) merupakan kerangka analisis 

konstruktivisme karena menekankan pada pembentukan realitas sosial dan politik 

melalui interaksi dan komunikasi antar pihak. Konstruktivisme memandang bahwa 

realitas sosial dan politik tidak ada secara alami dan bersifat objektif, melainkan 

dibentuk dan dikonstruksi melalui proses interaksi dan komunikasi antar individu 

dan kelompok. TAN sebagai suatu jaringan advokasi transnasional terdiri dari 

berbagai pihak yang berasal dari berbagai negara dan organisasi, yang 

berkolaborasi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dalam hal ini 

memperjuangkan hak lingkungan dan mengatasi kerusakan lingkungan.6  

B. Pendekatan Studi Kasus 

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus.  Menurut Audie Klotz, 

Deppa Prakash, R. Joseph Huddleston, dan Luigi Curini & Robert, menjelaskan 

pendekatan studi kasus adalah sebuah metode penelitian yang menggunakan 

analisis detail dan menyeluruh terhadap satu atau beberapa kasus tertentu untuk 

memahami fenomena atau masalah yang terjadi. Studi kasus mengimplikasikan 

fenomena yang terbatas secara spasial (sebuah unit) yang diamati pada satu titik 

waktu atau selama beberapa periode waktu. Studi kasus merupakan kajian yang 

mendalam dari satu contoh untuk memahami kelompok contoh yang lebih luas.7  

Dalam tataran lebih dalam, khususnya dalam dikusi pendekatan studi kasus, 

banyak pertanyaan sederhana muncul, yakni 1) apa itu kasus?; 2) bukan kasus?; dan 

                                                           
5Karman, “Konstruksi Realitas Sosial Sebagai Gerakan Pemikiran (Sebuah Telaah Teoretis 

Terhadap Konstruksi Realitas Peter L. Berger)”, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Komunikasi 

dan Informatika, 5, no.3, (2015): 11. 
6“Bab I Pendahuluan”, dalam 

http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/17833/Bab%20I.pdf?sequence=4&isAllo

wed=y. h.5-6.  
7Audie Klotz and Deepa Prakash, Qualitative Methods in International Relations, (New 

York: Plagrave Macmillan, 2008), h. 43-45. 

http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/17833/Bab%20I.pdf?sequence=4&isAllowed=y
http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/17833/Bab%20I.pdf?sequence=4&isAllowed=y
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3) untuk apa kasus itu ada?. Berdasar dari tiga pertanyaan tersebut pada gilirannya 

menghasilkan variasi jawaban berdasarkan persepektif berbeda-beda pula. 

Misalnya, menurut George dan Bennett kasus biasanya didefinisikan sebagai 

contoh dari fenomena yang lebih luas. Dalam studi mendefinisikan “kasus sebagai 

contoh dari kelas kejadian” dan secara eksplisit mengacu pada generalisasi, karena 

studi kasus adalah “penelitian rinci tentang aspek episode historis untuk 

mengembangkan atau menguji penjelasan historis yang mungkin dapat diterapkan 

pada kejadian lain”. Sedangkan Levy lebih mendefiniskinan kasus sebagai “upaya 

untuk memahami dan memaknai sebuah ruang yang dibatasi secara spasial dan 

temporal”.8  

Dalam HI, pendekatan studi kasus memfokuskan pada fenomena tertentu 

yang spesifik dan penting, seperti revolusi, perang, krisis, keputusan, dan intervensi 

militer. Pendekatan studi kasus memungkinkan pengamatan pada bagaimana teori 

berlaku. Ini juga penting untuk membedakan antara kasus dan populasi kasus yang 

lebih luas yang diciptakan untuk diterapkan. Contohnya, dalam penelitian ini, 

tentang proses koalisi dan advokasi WALHI dan Greenpeace terhadap kerusakan 

lingkungan di Sulawesi Tengah akibat aktivitas Tambang oleh Mitsubishi 

Corporation,  kasus pada penelitian ini  adalah kerusakan lingkungan di Sulawesi 

Tengah itu sendiri. Namun, kasus ini dapat dilihat sebagai bagian dari populasi 

kasus yang lebih besar, tergantung pada teori yang berfokus pada masalah tersebut 

misalanya dilihat dari segi diplomasinya, manajemen krisis kah atau kode 

operasional dari para pemimpin politik.9  

Studi kasus dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana suatu hasil atau 

kejadian tertentu terjadi dalam situasi yang spesifik dan dapat digunakan sebagai 

                                                           
8Luigi Curini and Robert Franzese, The SAGE Handbook of Research Methods in Political 

Science and International Relations, (London: SAGE Publications Inc, 2020), h. 1135-1138. 
9J.C. Johari, International Relations and Politics (Theoritical Perspectives), (New Delhi: 

Sterling Publishers Private Limited 1985): h.9. 
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contoh untuk membangun teori lebih lanjut. Singkatnya, kasus dalam suatu 

penelitian itu ada bertujuan untuk membantu peneliti memahami dan menjelaskan 

suatu fenomena atau masalah tertentu. Studi kasus juga dapat digunakan sebagai 

metode untuk memvalidasi teori yang sudah ada atau membantu membangun teori 

baru. Oleh karena itu, dalam pendekatan studi kasus, peneliti harus memilih terlebih 

dahulu kasus yang akan diteliti. Pemilihan kasus dalam suatu penelitian merupakan 

alat yang efektif bagi peneliti dan langkah penting pertama untuk membuat desain 

penelitian yang kuat. Pemilihan kasus harus menjadi bagian integral dari strategi 

penelitian untuk mencapai tujuan penelitian yang jelas nantinya. 10 

Terdapat tiga jenis pemilihan kasus, yaitu pemilihan kasus kenyamanan, acak, 

dan strategis. 1) Pemilihan kasus kenyamanan: merupakan pemilihan kasus karena 

alasan pribadi, seperti mengetahui bahasa di negara tertentu atau tertarik pada 

implikasi kebijakan dari suatu kasus. Meskipun ini mungkin memberikan beberapa 

wawasan, ini tidak menjamin generalisasi potensi dari teori ke populasi kasus. Ini 

juga berisiko membawa bias dalam pemilihan kasus; 2) Pemilihan kasus acak juga 

mungkin dilakukan, namun tidak dianjurkan karena sering memiliki kekurangan 

dalam hal representatifitas populasi kasus yang lebih luas nantinya; dan 3) 

pemilihan kasus strategi. Pemilihan ini memperhatikan kasus berdasarkan hipotesis 

tentang karakteristik mereka yang relevan dengan populasi kasus secara 

keseluruhan. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan peluang menangkap 

hubungan kausal yang mungkin ada dan mengendalikan sebanyak mungkin faktor 

perantara. Oleh karenanya, teknik pemilihan (seleksi) kasus yang ketiga ini sangat 

direkomendasikan dalam pemilihan studi kasus. Ada dua opsi untuk pemilihan 

kasus strategis, pertama fokus pada satu kasus saja, dan kedua melakukan 

perbandingan desain. Studi kasus tunggal berfokus pada satu kasus saja, 

                                                           
10R. Joseph Huddleston, Thomas Jamieson, and Patrick James, Handbook of Research 

Methods in International Relations, (Canada: 2017), h. 651-655. 
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mengeksplorasi kemungkinan sebuah teori atau mekanisme-mekanisme kausal 

yang berperan dalam konteks tertentu. Sedangkan perbandingan desain mengarah 

pada lebih banyak kasus.11    

Berdasarkan hal di atas, penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian 

studi kasus karena penelitian ini memfokuskan pada fenomena tertentu yang 

spesifik dan penting yakni terkait masalah proses koalisi gerakan transnasional 

(WALHI dan Greenpeace) terhadap eksplorasi korporasi transnasional (Mitsubishi 

Corporation) yang menciptakan eksploitasi cukup dalam akibat aktivitas 

tambangnya yang berlangsung di Sulawesi Tengah. 

Pendekatan studi kasus memungkinkan pengamatan pada bagaimana teori 

berlaku. Oleh karenanya, pada penelitian ini, untuk mengkaji lebih dalam terkait 

permasalah yang terjadi, penulis menggunakan teori Transnational Advocacy 

Network (TAN) dengan menggunakan pendekatan Boomerang Pattern guna 

mendapatkan jawaban eksplanatif tentang proses koalisi Greenpeace dan WALHI 

yang mencakup 1) mobilisasi informasi politik; 2) tindakan simbolis; 3) 

memengaruhi aktor politik; dan 4) pembentukan kebijakan yang menampung 

kehendak gerakan sipil.12 

C. Sumber Data 

Sebagaimana yang telah dijelaskan, penelitian ini akan dilakukan dengan 

metode kualitatif dan menggunakan model prospective case study. Data yang akan 

digunakan berasal dari dua sumber data yaitu sumber data primer dan sekunder. 

Data primer diwakili oleh wawancara, dan data sekunder berasal dari dokumen.  

1). Data Primer 

                                                           
11Luigi Curini and Robert Franzese, The SAGE Handbook of Research Methods in Political 

Science and International Relations, (London: SAGE Publications Inc, 2020), h. 1139-1141. 
12“Bab I Pendahuluan”, 

http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/16417/5.%20BAB%20I.pdf?sequence=5

&isAllowed=y, h. 9.  

http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/16417/5.%20BAB%20I.pdf?sequence=5&isAllowed=y
http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/16417/5.%20BAB%20I.pdf?sequence=5&isAllowed=y


64 
 

 
 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer, yakni melalui 

metode wawancara.  Mengapa penelitian ini menggunakan teknik wawancara? 

karena ada beberapa alasan, yakni 1) flexibilitas: teknik wawancara memungkinkan 

peneliti untuk mengajukan pertanyaan tambahan atau follow-up untuk memperoleh 

informasi yang lebih detail; dan 2) informasi yang lebih akurat: Wawancara 

memungkinkan interviewer untuk memastikan keakuratan informasi yang 

diberikan responden melalui tanya jawab dan klarifikasi. Dengan menggunakan 

teknik wawancara, interviewer dapat memperoleh informasi yang lebih akurat dan 

detail dari responden.13 

Bryman & Edward Bell, dalam bukunya “Social Research Methods” 

memaparkan wawancara primer terbagi kedalam tiga bagian yakni 1) wawancara 

terstruktur; 2) wawancara semi struktur; dan 3) wawancara tidak terstruktur. 

1). Wawancara terstruktur; adalah wawancara yang dilakukan dengan 

mempergunakan daftar pertanyaan yang sudah ditentukan dan dirancang dengan 

baik sebelum bertemu dengan responden. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dibuat 

secara terstruktur dan tidak bisa diubah. Wawancara ini biasanya dilakukan dengan 

mempergunakan kuesioner atau daftar pertanyaan yang sama untuk setiap 

responden. Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi yang konsisten dan 

memungkinkan analisis yang lebih efektif. Wawancara terstruktur biasanya 

digunakan dalam penelitian kuantitatif untuk memperoleh data yang terukur dan 

objektif.14 

2). Wawancara semi struktur; adalah jenis wawancara yang memiliki kerangka atau 

outline yang telah ditentukan sebelumnya namun masih memiliki fleksibilitas untuk 

mengikuti alur percakapan secara bebas. Dengan kata lain, pertanyaan-pertanyaan 

                                                           
13Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 

Citra, 2006), h. 130. 
14Alan Bryman & Edward Bell, Social Research Methods, (2019), h. 241. 
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yang telah dirancang dan disusun dapat mengalami penambahan pertanyaan oleh 

interviewer. Dalam penelitian, wawancara semi terstruktur digunakan untuk 

mengumpulkan informasi dan data dari responden dengan menggunakan 

pertanyaan yang telah disusun sebelumnya sebagai panduan. Tujuannya adalah 

untuk memastikan bahwa semua topik penting dibahas.15  

3). Wawancara tidak terstruktur; adalah teknik pengumpulan data dalam penelitian 

yang tidak menggunakan pertanyaan yang terstruktur atau terprediksi secara pasti. 

Dalam wawancara ini, peneliti memiliki fleksibilitas untuk mengikuti alur 

pembicaraan dan mengajukan pertanyaan tambahan sesuai dengan respon 

responden. Dengan kata lain, wawancara ini biasanya diistilahkan sebagai 

wawancara diskusi yang terjadi antara responden dan interviewer karena tidak 

selalu memuat pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh interviewer, melainkan 

terdapat pernyataan-pernyataan dari interviewer sehingga terjalin hubungan 

interaksi dalam wawancara tersebut. Tujuannya adalah untuk memperoleh 

informasi mendalam dan memahami subyek penelitian dengan lebih baik. 

Wawancara tidak terstruktur sering digunakan dalam penelitian kualitatif untuk 

mengumpulkan data subjektif dan memperoleh perspektif responden secara 

langsung.16 

Berdasar dari tiga bentuk wawancara primer tersebut, penelitian ini 

menggunkan teknik wawancara tidak terstruktur (teknik wawancara mendalam). 

Mengapa demikian?. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa secara garis 

besar wawancara tidak terstruktur (in-depth interview) adalah tradisi dari penelitian 

kualitatif, sedangkan wawancara terstruktur ataupun semi terstruktur merupakan 

tradisi dari penelitian kuantitatif seperti survey. 

                                                           
15Alan Bryman & Edward Bell, Social Research Methods, (2019), h. 241-242. 
16Alan Bryman & Edward Bell, Social Research Methods, (2019), h. 242-243. 
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Wawancara mendalam (in-depth interview) pada penelitian ini dilakukan via 

daring (online). Penelitian kualitatif menggunakan personal online wawancara 

maksudnya adalah suatu metode penelitian yang menggunakan wawancara secara 

online sebagai sumber data. Dalam penelitian kualitatif, wawancara personal adalah 

salah satu cara untuk memperoleh informasi dan memahami perspektif responden 

tentang topik yang diteliti. Personal online wawancara memungkinkan peneliti 

untuk melakukan wawancara secara real-time dengan responden melalui media 

internet. Ini memeberikan kemudahan bagi interviewer untuk mengakses 

responden; mencari responden yang cocok untuk wawancara bisa jadi lebih mudah 

dan efisien melalui online, serta meminimalkan biaya perjalanan dan akomodasi. 

Namun, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan seperti kualitas data dan 

interaksi fisik yang terbatas.17  

 

2). Sumber Data Sekunder 

Penelitian ini juga menggunakan data sekunder sebagai bahan untuk 

mendukung penulisan penelitian. Sumber data sekunder diwakili oleh literature dan 

dokumen resmi. Literatur yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 1) 

menggunakan literature kunci: dalam hal ini, literature kunci yang dimaksud adalah 

teori yang digunakan oleh peneliti yaitu teori Boomerang Pattern yang ditulis 

dalam buku milik Keck and Sikkink; 2) literature tambahan: yang dapat mendukung 

tulisan atau literatur kunci; dan 3) dokumen resmi: yang didaptkan dari situs web 

resmi milik instansi terkait, seperti situs web WALHI, dan seterusnya.18 

Dokumen resmi dapat didefinisikan sebagai bahan atau rekaman yang berisi 

informasi dan dapat digunakan sebagai bukti atau referensi. Dokumen bisa berupa 

                                                           
17Alan Bryman & Edward Bell, Social Research Methods, (2019), h. 239. 
18Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2015): 

h. 32. 
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teks, gambar, audio, video, atau kombinasi dari beberapa jenis bahan tersebut dan 

dapat disimpan secara digital atau fisik. Banyak jenis dokumen yang berbeda, 

termasuk laporan, surat, buku, dan bahan-bahan lain yang memiliki informasi 

penting. Dalam suatu penelitian, dokumen harus bersifat resmi agar dapat menjadi 

referensi kredibel untuk mendukung penelitian. Contoh dokumen resmi adalah 

dokumen resmi pemerintah, dokumen resmi dari sumber swasta, web resmi, dst. 

Dokumen dalam penelitian juga bertujuan untuk memberikan informasi konteks 

atau latar belakang bagi peneliti, memperkuat analisis dan temuan. Dokumen 

memiliki peran yang sangat penting diantaranya 1) sebagai ilustrasi: dokumen dapat 

digunakan untuk menggambarkan poin dan memperindah diskusi penelitian; 2) 

sebagai petunjuk; dan 3) menjadi data untuk mendukung penelitian.19   

Tabel 1: Peran koalisi advokasi WALHI dan Greenpeace dalam Boomerang 

Pattern digambarakan sebagai berikut: 

Variabel 

Teori 

Tipe Data Sumber Data 

Information 

Politics 

Mobilisasi informasi 

secara aktual dan 

faktual melalui 

beragam instrumen 

media [digital dan 

non-digital] 

Banyak bentuk kampanye yang dilakukan 

WALHI Sulawesi Tengah terhadap 

aktivitas tambang Mitsubishi Corporation 

yang merusak lingkungan hidup 

masyarakat Sulawesi Tengah. di mana 

bentuk-bentuk kampanye ini dapat 

bermacam-macam. Dapat berupa 1) aksi 

demonstrasi, seperti aksi penolakan dan 

aksi ujuk rasa; 2) pembuatan dokumentasi 

dan publikasi; 3) edukasi dan sensitisasi 

masyarakat, dst. Adapun bentuk kampaye 

WALHI Sulawesi Tengah dapat diakses 

melalui website berikut: 

www.media.alkhairaat.id   

https://walhisulteng.com/   

                                                           
19Alan Bryman & Edward Bell, Social Research Methods, (2019): h. 276-290. 

http://www.media.alkhairaat.id/
https://walhisulteng.com/
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https://www.youtube.com/@walhisulawesit

engah3236  

www.walhisulteng.org  

https://instagram.com/walhisulteng?igshid

=YmMyMTA2M2Y=  

https://www.facebook.com/profile.php?id=

100083008235606&mibextid=ZbWKwL  

 

Symbolic 

Politics 

Jenis strategi baik 

ide, benda, atau 

kegiatan tertentu 

yang 

merepresentasikan 

suatu resistensi 

Aksi digital yang dilakukan oleh WALHI 

adalah: 

1. Aksi melalui sosial media; dapat 

diakses melalui berberapa website di 

atas. 

2. Gerakan hashtag; juga dapat dilihat dari 

gerakan koalisi dan advokasi yang 

dilakukan oleh masyarakat sipil 

(WALHI dan Grrenpeace) 

3. Aksi streaming, dan seterusnya. 

Aksi non-digital oleh WALHI adalah: 

1. Unjuk rasa di jalanan yang dilakukan 

pada tanggal 06 Februari 2023 

2. Aksi pada acara publik  

3. Aksi boikot  

4. Aksi-aksi blokade  

Leverage 

Politics 

Dukungan dan 

bantuan dari pihak 

eksternal 

WALHI mendapat dukungan dari pihak 

eksternal yaitu Greenpeace sebagai sebuah 

organisasi NGO Internasional dalam 

menyuarakan kepentingan masayarakat 

sipil yang terdampak dari aktivitas tambang 

Mitsubishi Corporation. Ada beberapa 

bukti dukungan seperti koalisi advokasi 

yang telah dilakukan antara WALHI 

dengan Greenpeace dalam isu kerusakan 

lingkungan akibat tambang Mitsubishi 

Corporation di Sulawesi Tengah. Salah satu 

bukti koalisi advokasi mareka adalah 

melakukan demonstrasi dan kampanye 

secara massif guna menolak perluasan 

industri pertambangan di Indonesia oleh 

korporasi Transnasional (Mitsubishi 

https://www.youtube.com/@walhisulawesitengah3236
https://www.youtube.com/@walhisulawesitengah3236
http://www.walhisulteng.org/
https://instagram.com/walhisulteng?igshid=YmMyMTA2M2Y
https://instagram.com/walhisulteng?igshid=YmMyMTA2M2Y
https://www.facebook.com/profile.php?id=100083008235606&mibextid=ZbWKwL
https://www.facebook.com/profile.php?id=100083008235606&mibextid=ZbWKwL
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Corporation) khusunya di Sulawesi Tengah. 

selain itu, contoh kampanye dan 

demonstrasi yang dilakukan oleh WALHI 

dengan Greenpeace adalah 1) kampanye 

pemantauan dan pengawasan terhadap 

perusahaan yang merusak lingkungan; 2) 

kampanye pencegahan pembukaan 

tambang baru dan penutupan tambang yang 

merusak lingkungan; 3)kampanye 

memperjuangkan hak masyarakat untuk 

memperoleh informasi dampak lingkungan 

dari kegiatan industri korporasi; dan 4) 

advokasi untuk penguatan regulasi 

lingkungan dan pengawasan terhadap 

perusahaan yang merusak lingkungan, dan 

seterusnya.  

Accountabil

ity Politics 

Kemampuan 

menekan 

pemerintah/negara 

untuk mengakomodir 

kepentingan gerakan 

sipil (WALHI dan 

Greenpeace)  

WALHI Sulawesi Tengah telah berhasil 

menekan pemerintah Sulawesi Tengah 

untuk mengakomodir kepentingan 

masyarakat sipil. Hal tersebut dapat dilihat 

dari adanya negosisasi antara WALHI dan 

Greenpeace dengan pemerintah provinsi 

Sulawesi Tengah terkait izin usaha 

pertambangan (IUP), yaitu dengan 

membentuk kebijakan atau aturan tekait 

aktivitas tambang sebagimana tercantum 

dalam peraturan daerah Provinsi Sulawesi 

Tengah, Nomor 2 Tahun 2018, tentang 

Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan 

Batu Bara. Kebijakan tersebut dibuat oleh 

Pemprov Sulawesi Tengah sebagai wujud 

untuk menampung aspirasi masyarakt sipil 

atas izin pertambangan Mitsubishi 

Corporation yang menciptakan kerusakan 

lingkungan oleh aktivitas bisnisnya. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Kondisi Geografis dan Demografis 

Sulawesi Tengah merupakan sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di 

bagian tengah Pulau Sulawesi. Ibu kota provinsi Sulawesi Tengah adalah Kota Palu. 

Provinsi ini memiliki luas wilayah sebesar 61.841,29 km².1 Pada tahun 1964, 

Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dibentuk dengan empat kabupaten di dalamnya 

yaitu Kabupaten Donggala, Kabupaten Poso, Kabupaten Banggai, dan Kabupaten 

Buol Toli-toli, melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 1964. Kemudian, Provinsi Sulawesi Tengah ditetapkan sebagai provinsi 

yang mandiri dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Pembentukan 

Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan hari di mana penetapan ini 

dilakukan diperingati sebagai Hari Lahirnya Provinsi Sulawesi Tengah. Seiring 

dengan perkembangan sistem pemerintahan dan tuntutan masyarakat pada era 

reformasi untuk melakukan pemekaran wilayah menjadi kabupaten, saat ini 

terdapat sepuluh daerah di Provinsi Sulawesi Tengah yaitu Kabupaten Banggai, 

Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Buol, 

Kabupaten Poso, Kabupaten Sigi, Kabupaten Toli-toli, Kabupaten Donggala, 

Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara, 

Kabupaten Tojo Una-una, dan Kota Palu.2 

                                                           
1Info Sulteng, “Peta Administrasi Kota Palu”, https://www.tataruang.id/2022/06/13/peta-

sulawesi-tengah-lengkap-dengan-kabupaten-dan-kota/ (04 Maret 2023). 
2Infojabodetabek, “Daftar 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah”, 

https://www.infojabodetabek.com/daftar-kabupaten-kota-di-provinsi-sulawesi-tengah/ (04 Maret 

2023). 

https://www.tataruang.id/2022/06/13/peta-sulawesi-tengah-lengkap-dengan-kabupaten-dan-kota/
https://www.tataruang.id/2022/06/13/peta-sulawesi-tengah-lengkap-dengan-kabupaten-dan-kota/
https://www.infojabodetabek.com/daftar-kabupaten-kota-di-provinsi-sulawesi-tengah/
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Secara astronomis, Sulawesi Tengah terletak antara 2°22’Lintang Utara dan  

3°48 Lintang Selatan dan antara 119°22’dan 124°22 Bujur Timur dan dilalui oleh 

garis equator atau garis khatulistiwa yang terletak pada garis lintang 00. 

Gambar 4: Peta Provinsi Sulawesi Tengah 

 

 

 

 

 

Sumber: BPK Provinsi Sulawesi Tengah dalam angka 2022 

 

Provinsi Sulawesi Tengah terletak di bagian tengah pulau Sulawesi dan 

memiliki perbatasan dengan Provinsi Gorontalo di sebelah utara, Provinsi Maluku 

di sebelah timur, Provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara di sebelah selatan, 

serta Selat Makassar di sebelah barat. Wilayah provinsi ini memiliki luas sekitar 

61.841,29 km² atau sekitar 3,2% dari luas total Indonesia. Kabupaten terluas di 

Sulawesi Tengah adalah Morowali Utara dengan luas sekitar 10.004,28 km², 

sementara Kabupaten Kota Palu adalah yang terkecil dengan luas sekitar 395,6 km². 

Wilayah Sulawesi Tengah sebagian besar terdiri dari pegunungan dan perbukitan, 

serta terdapat dataran rendah yang tersebar di sepanjang pantai dan sekitarnya. 

Selain itu, provinsi ini juga memiliki banyak pulau.3  

Menurut data BPS jumlahnya mencapai 1.632 pulau. Beberapa pulau yang 

terkenal karena keindahannya yaitu kepulauan togean, pulau kadidiri, pulau pasoso 

dan pulau lutungan. Wilayah ini memiliki 2 (dua) danau yaitu danau poso dan lindu, 

beberapa sungai yang cukup besar dan pegunungan yaitu gunung sojol, bulu tumpu, 

                                                           
3Palukota, “Letak Geografis”, palukota.go.id, https://palukota.go.id/letak-geografis/ (04 

Maret 2023). 

https://palukota.go.id/letak-geografis/
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hohoban, balantak tompotika, witimpondo, mungku, mapipi, nokilalaki dan loli. 

Wilayah Sulawesi Tengah termasuk daerah rawan bencana alam terutama gempa 

bumi. Wilayah ini dilalui oleh jalur pertemuan 3 (tiga) lempeng tektonik yaitu 

lempeng indo-australia, lempeng eurasia dan lempeng pasifik. Secara administratif 

Provinsi Sulawesi Tengah membawahi 12 (dua belas) kabupaten dan 1 (satu) kota 

dengan total luas 61.841,29 km². Kabupaten dan kota tersebut meliputi kota palu, 

kabupaten sigi, kabupaten donggala, kabupaten parigi moutong, kabupaten poso, 

kabupaten tojo una-una, kabupaten banggai, kabupaten banggai kepulauan, 

kabupaten banggai laut, kabupaten morowali, kabupaten morowali utara,  

kabupaten tolitoli, kabupaten buol yang terdiri dari 175 kecamatan dan pada tahun 

2017 desa tersebut termasuk kelurahan dan unit pemukiman transmigrasi, 

jumlahnya belum berubah selama dua tahun terakhir.4 

2. Kependudukan 

Berdasarkan rilis data hasil Sensus Penduduk Sulawesi Tengah 2021, 

menunjukkan adanya pertumbuhan jumlah penduduk di Sulteng sebesar 1,22 

persen. Menurut BPS, Sensus penduduk berarti perhitungan jumlah penduduk 

secara periodik. Data yang dicapai, biasanya tidak hanya meliputi jumlah orang. 

Tetapi juga fakta mengenai misalnya jenis kelamin, usia, bahasa, dan hal-hal lain 

yang dianggap perlu. Hasil Sensus penduduk Sulawesi Tengah 2020, menunjukkan 

terdapat 2.985.734 jiwa jumlah penduduk di Sulteng, dan pada 2021 meningkat 

menjadi 3 021 879 jiwa.5 

                                                           
4Sulteng, “Letak Geografis” sulteng.kpu.go.id, 

https://sulteng.kpu.go.id/page/read/68/letak-

geografis#:~:text=Berdasarkan%20posisi%20geografisnya%20Provinsi%20Sulawesi,barat%20ber

batasan%20dengan%20Selat%20Makassar (04 Maret 2023). 
5Muhammad Azmi, “Sensus 2020, Jumlah Penduduk Sulawesi Tengah Meningkat 1,22 

Persen”, gemasulawesi.com, https://www.gemasulawesi.com/sensus-penduduk-sulawesi-tengah/ 

(04 Maret 2023) 

https://sulteng.kpu.go.id/page/read/68/letak-geografis#:~:text=Berdasarkan%20posisi%20geografisnya%20Provinsi%20Sulawesi,barat%20berbatasan%20dengan%20Selat%20Makassar
https://sulteng.kpu.go.id/page/read/68/letak-geografis#:~:text=Berdasarkan%20posisi%20geografisnya%20Provinsi%20Sulawesi,barat%20berbatasan%20dengan%20Selat%20Makassar
https://sulteng.kpu.go.id/page/read/68/letak-geografis#:~:text=Berdasarkan%20posisi%20geografisnya%20Provinsi%20Sulawesi,barat%20berbatasan%20dengan%20Selat%20Makassar
https://www.gemasulawesi.com/sensus-penduduk-sulawesi-tengah/
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Tabel 2: Data Jumlah Kependudukan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi 

Tengah 2020-2021 

Kabupaten/Kota 

Jumlah Penduduk Menurut 

Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi 

Tengah (Jiwa) 

2020 2021 

Sulawesi Tengah 2 985 734 3 021 879 

Banggai 

Kepulauan 

120 142 121 684 

Banggai 362 275 366 224 

Morowali 161 727 167 910 

Poso 244 875 248 345 

Donggala 300 436 302 965 

Tolitoli 225 154 226 796 

Buol 145 254 146 628 

Parigi Moutong 440 015 443 170 

Tojo Una-una 163 829 166 339 

Sigi 257 585 261 676 

Banggai Laut 70 435 70 872 

Morowali Utara 120 789 122 240 

Kota Palu 373 218 377 030 

Sumber: Laporan BPS Sulteng. go.id, 2021
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Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Tengah, terjadi 

peningkatan laju pertumbuhan penduduk di wilayah tersebut hingga tahun 2021. 

Jumlah penduduk pada bulan September 2021 mencapai 3.021.879 orang, yang 

mengalami peningkatan sebanyak 350 ribu orang dibandingkan tahun sebelumnya. 

Data ini berasal dari hasil Sensus Penduduk Sulawesi Tengah 2021 yang mencatat 

informasi tentang jenis kelamin, usia, bahasa, dan aspek penting lainnya. 

Berdasarkan hasil sensus, ditemukan bahwa terdapat delapan kabupaten/kota yang 

memiliki laju pertumbuhan penduduk di bawah rata-rata provinsi, sedangkan lima 

kabupaten/kota lainnya memiliki laju pertumbuhan di atas rata-rata provinsi. Parigi 

Moutong merupakan kabupaten dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi 

mencapai 443.170 orang, sedangkan Tojo Una-una, Banggai Laut, Morowali Utara, 

dan Sigi memiliki laju pertumbuhan penduduk terendah dengan angka di bawah 

satu persen.1 

 

B. Latar Belakang Kehadiran Mitsubishi Corporation di Sulawesi Tengah 

Mitsubishi Corporation (MC) adalah sebuah perusahaan bisnis global yang 

terintegrasi dan aktif di  hampir seluruh sektor perindustrian, termasuk energi, 

keuangan, bahan kimia, mesin, logam, serta produk konsumen sehari-hari. 

Perusahaan ini memiliki lebih dari 200 kantor dan anak perusahaan yang tersebar 

di sekitar 90 negara di seluruh dunia, serta jaringan sekitar 1.200 perusahaan grup, 

dengan jumlah karyawan yang mencapai lebih dari 68.000 orang. Dalam waktu 

lebih dari 60 tahun, Mitsubishi Corporation telah menyesuaikan struktur 

organisasinya demi mengikuti perubahan dan perkembangan global. Kegiatan 

Mitsubishi Corporation saat ini telah melebar jauh dari operasi perdagangan 

                                                           
1Sulteng.bps, “Hasil Sensus Penduduk 2020 Provinsi Sulawesi Tengah” sulteng.bps.go.id, 

https://sulteng.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/936/hasil-sensus-penduduk-2020-provinsi-

sulawesi-tengah.html (04 Maret 2023). 

https://sulteng.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/936/hasil-sensus-penduduk-2020-provinsi-sulawesi-tengah.html%20(04
https://sulteng.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/936/hasil-sensus-penduduk-2020-provinsi-sulawesi-tengah.html%20(04
https://sulteng.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/936/hasil-sensus-penduduk-2020-provinsi-sulawesi-tengah.html%20(04
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tradisionalnya, dengan melakukan investasi dan manajemen bisnis di berbagai 

sektor, termasuk pengembangan sumber daya alam, ritel, energi baru, infrastruktur, 

manufaktur industri, bisnis terkait teknologi baru dan bisnis keuangan. Sebagai 

perusahaan perdagangan global, Mitsubishi Corporation berperan sebagai perantara 

dalam berbagai transaksi komersial antara produsen dan konsumen di berbagai 

negara. Mereka berfokus pada menciptakan nilai tambah melalui aktivitas 

perdagangan dan investasi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.2  

Perusahaan selalu menempatkan inovasi-inovasi dalam urutan kronologis 

dari sejarah perusahaan, mulai dari tahun 1954 ketika Mitsubishi Shoji didirikan 

dan kemudian terdaftar di bursa saham Tokyo dan Osaka pada tahun yang sama. 

Pada tahun 1967, perusahaan mengumumkan rencana manajemen pertamanya, dan 

pada tahun 1968, mereka memulai proyek besar di Brunei untuk mengembangkan 

bisnis LNG (Liquefied Natural Gas) sebagai investasi besar. Selain itu, perusahaan 

mulai mengembangkan bisnisnya secara global di Australia, Kanada, dan Meksiko. 

Pada tahun 1986, Mitsubishi Corporation merancang sistem baru untuk 

meningkatkan keuntungan dan efisiensi bisnis, dengan mengubah fokus dari 

transaksi operasional menjadi keuntungan, yang kemudian menjadi kebijakan baru 

yang ditekankan. Pada tahun yang sama, Mitsubishi Corporation juga merancang 

rencana manajemen baru.3  

Mitsubishi Corporation yang merupakan perusahaan terbesar di Jepang, telah 

mengumumkan keputusan investasi akhir (final investment decision/FID) pada 

proyek LNG Donggi-Senoro di Sulawesi, termasuk Sulawesi Tengah, Indonesia 

sejak 2007. Mitsubishi Corporation hadir di Sulawesi Tengah melalui PT Donggi-

Senoro LNG (PT. DSLNG) sebagai salah satu pengembang dan operator kilang gas 

                                                           
2Mitsubishi Corporation, Corporate Brochure, (Think Big, Act Honestly, 2017), h 1-2. 
3Ryan Aviantara, “Integrated Report-Mitsubishi Corporation”, Paper, (Program Profesi 

Akuntansi (Ppak) Universitas Trisakti, 2017), h. 1-2. 
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alam cair (LNG) di Indonesia. Keberadaan PT. DSLNG di Sulawesi Tengah 

berawal dari penemuan cadangan gas alam di daerah Senoro-Toili pada tahun 1999 

oleh salah satu perusahaan minyak dan gas asal Amerika Serikat. 

Pada tahun 2007, Mitsubishi Corporation dan salah satu perusahaan minyak 

dan gas asal Korea Selatan, Korea Gas Corporation (KOGAS), bergabung dengan 

perusahaan asal Amerika Serikat tersebut dan membentuk konsorsium untuk 

mengembangkan kilang LNG di daerah tersebut. Konsorsium tersebut kemudian 

membentuk PT. DSLNG pada tahun 2007. Setelah melewati berbagai tahapan 

persetujuan dari pemerintah Indonesia, termasuk pemberian Izin Lingkungan pada 

tahun 2015, PT. DSLNG akhirnya memulai operasi komersial kilang LNG pada 

tahun 2015. Saat ini, PT. DSLNG merupakan salah satu produsen LNG terbesar di 

Indonesia dan memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian 

Indonesia, khususnya di wilayah Sulawesi Tengah. 

PT. Donggi-Senoro LNG (PT. DSLNG), yang sebagian besar sahamnya 

dimiliki oleh Mitsubishi Corporation sebesar 75%, akan membangun dan 

mengoperasikan fasilitas produksi LNG dengan biaya investasi mencapai US$5,8 

miliar. PT. DSLNG didirikan pada bulan Desember 2007 sebagai perusahaan 

patungan antara Mitsubishi, Pertamina Energy Services (PES), dan Medco LNG 

Indonesia (MLI). PES adalah anak perusahaan dari PT. Pertamina (Persero), 

sedangkan MLI adalah anak perusahaan dari Medco Internasional, perusahaan 

minyak dan gas swasta terbesar. PT. DSLNG juga telah menandatangani 

kesepakatan awal (Heads of Agreement/HoA) dengan Chubu Electric Power Co 

dan Kyushu Electric Power Co untuk menjual LNG yang diproduksi di fasilitas 

mereka.4 

                                                           
4Dewan Energi Nasional (DEN), “Proyek LNG Donggi-Senoro”, 

https://den.go.id/index.php/dinamispage/index/39-.html (04 Maret 2023). 

  

https://den.go.id/index.php/dinamispage/index/39-.html%20(04
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PT Donggi-Senoro LNG (DSLNG) memiliki beberapa anak perusahaan 

karena strategi bisnisnya yang meliputi seluruh rantai pasokan gas alam cair (LNG) 

dari hulu hingga hilir. Beberapa anak perusahaan tersebut adalah: 

1. PT Medco E&P Tomori Sulawesi: Anak perusahaan PT DSLNG yang 

bergerak di bidang eksplorasi dan produksi gas alam di wilayah Tomori, 

Sulawesi Tengah. 

2. PT Pertamina Hulu Energi: PT DSLNG memiliki kerjasama dengan PT 

Pertamina Hulu Energi untuk memasok gas alam sebagai bahan baku 

kilang LNG. 

3. PT Pupuk Indonesia: PT DSLNG memiliki kerjasama dengan PT Pupuk 

Indonesia untuk memasok gas alam sebagai bahan baku produksi pupuk. 

4. PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero): PT DSLNG memiliki kerjasama 

dengan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) untuk membangun fasilitas 

tambat LNG di Pelabuhan Donggi-Senoro. 

5. PT. Pertamina EP Donggi Matindok: bekerja dalam bidang peroduksi 

minyak dan gas. 

6. PT Posco International: PT DSLNG memiliki kerjasama dengan PT Posco 

International untuk memasok LNG ke Korea Selatan. 

Melalui anak perusahaannya, PT DSLNG dapat mengoptimalkan nilai 

tambah dari produksi LNG dengan memasok ke berbagai sektor seperti industri 

pupuk, perusahaan baja, dan sektor energi lainnya. Hal ini juga membantu 

meningkatkan kontribusi PT DSLNG terhadap perekonomian nasional serta 

menciptakan lapangan kerja dan pengembangan komunitas di wilayah sekitar. 

PT DSLNG didirikan di Desa Uso, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, 

Sulawesi Tengah. Dalam proyek ini, peran Mitsubishi Corporation sangat berbeda 

dari proyek LNG lainnya, di mana perusahaan hanya berperan sebagai mitra 
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minoritas. Sejak awal, Mitsubishi Corporation memimpin koordinasi 

pengembangan proyek ini, sehingga ini adalah yang pertama bagi perusahaan 

Jepang untuk memimpin dalam perencanaan dan operasional LNG. Proyek DSLNG 

diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan pada perkembangan ekonomi 

masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah di mana proyek ini berada, yaitu di 

Desa Uso, Kecamatan Batui.5 

 

C. Awal Mula Pembentukan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) 

Dan Greenpeace 

1. Awal Mula Pembentukan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia 

(WALHI) 

Tanggal 15 Oktober menjadi hari bersejarah bagi Wahana Lingkungan Hidup 

Indonesia atau yang biasa dikenal juga sebagai WALHI. Pasalnya, 15 Oktober 

merupakan hari berdirinya organisasi lingkungan hidup independen non-profit 

terkemuka di Indonesia tersebut. Sebagai organisasi lingkungan hidup independen 

non-profit terbesar di Indonesia, WALHI telah memiliki 479 organisasi anggota 

dan 156 anggota individu tersebar di 28 provinsi di Indonesia sejak tahun 2011. 

Selain itu, WALHI juga menjadi anggota Friends of the Earth Internasional yang 

kerap melakukan kampanye internasional. Melalui kampanye tersebut, WALHI 

berhasil memperoleh dukungan dari 71 anggota dari 70 negara, 15 organisasi 

afiliasi, dan lebih dari 2 juta anggota individu dan pendukung di seluruh dunia. 

Tujuan utama dari didirikannya WALHI adalah untuk mengawasi pembangunan 

yang berkelanjutan serta mempromosikan solusi dan keadilan sosial bagi 

masyarakat.6  

                                                           
5Dewan Energi Nasional (DEN), “Proyek LNG Donggi-Senoro”, den.go.id, 

https://den.go.id/index.php/dinamispage/index/39-.html (04 Maret 2023). 
6Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), “Sejarah WALHI” 

https://walhijatim.or.id/sejarah-walhi (03 Maret 2023). 

https://den.go.id/index.php/dinamispage/index/39-.html%20(04
https://walhijatim.or.id/sejarah-walhi%20(03
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WALHI memiliki visi untuk mewujudkan tatanan sosial, ekonomi, dan 

politik yang adil dan demokratis, yang dapat menjamin hak-hak rakyat terhadap 

sumber-sumber kehidupan dan lingkungan yang sehat. Selain itu, WALHI juga 

bertujuan untuk menjadi organisasi yang mandiri dan profesional dalam advokasi 

lingkungan berbasis pada rakyat melalui rencana strategis yang telah disusun. Tidak 

hanya itu, WALHI juga didirikan untuk memastikan bahwa ada kebijakan negara 

dalam melindungi Kawasan Ekologi Genting sebagai sumber kehidupan rakyat 

melalui pemerintahan yang bersih dan baik, serta untuk memperoleh akses dan 

kontrol terhadap sumber-sumber kehidupan rakyat.7 

Lantas, bagaimana sejarah awal berdirinya organisasi WALHI di Indonesia? 

Organisasi lingkungan hidup ini diketahui berdiri, berawal dari pertemuan 

yang diselenggarakan oleh Emil Salim yang kala itu menjabat sebagai Menteri 

Lingkungan Hidup. Kala itu, Emil Salim menggelar pertemuan dengan beberapa 

tokoh diantaranya Bedjo Rahardjo, Erna Witoelar, Ir. Rio Rahwartono dan 

Tjokropranolo. Dalam pertemuan itu, mereka pun membahas tentang lingkungan 

yang menjadi sebuah gerakan dalam masyarakat. Mereka juga berkumpul bersama 

dengan kelompok-kelompok non pemerintahan atau kelompok NGO dan kelompok 

pecinta alam.8 

Pada saat itu, lebih dari 350 lembaga yang berbeda-beda tergabung dalam 

kelompok yang berfokus pada mewujudkan lingkungan yang baik melalui berbagai 

program pendukung. Kelompok tersebut terdiri dari lembaga profesi, hobi, 

lingkungan, pecinta alam, agama, riset, kampus, jurnalis, dan lembaga lainnya. 

Setelah melalui proses seleksi, 10 NGO dipilih untuk menjadi bagian dari kelompok 

                                                           
7Poerwadarminta, “Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)”, p2k.unkris.ac.id, 

http://p2k.unkris.ac.id/id3/1-3065-2962/Wahana-Lingkungan-Hidup-

_Indonesia_52351_unkris_p2k-unkris.html (03 Maret 2023). 
8Suka Imaniati, “Sejarah Organisasi WALHI”, 

http://sukmaimaniati.blogspot.com/2017/07/sejarah-perkembangan-organisasi-

walhi.html?view=snapshot (03 Maret 2023) 

http://p2k.unkris.ac.id/id3/1-3065-2962/Wahana-Lingkungan-Hidup-_Indonesia_52351_unkris_p2k-unkris.html%20(03
http://p2k.unkris.ac.id/id3/1-3065-2962/Wahana-Lingkungan-Hidup-_Indonesia_52351_unkris_p2k-unkris.html%20(03
http://sukmaimaniati.blogspot.com/2017/07/sejarah-perkembangan-organisasi-walhi.html?view=snapshot
http://sukmaimaniati.blogspot.com/2017/07/sejarah-perkembangan-organisasi-walhi.html?view=snapshot
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tersebut. Dari sinilah, mereka mulai merancang dan menetapkan program-program 

pendukung yang kemudian menjadi dasar terbentuknya Kelompok 10. Kelompok 

ini kemudian menjadi tonggak sejarah berdirinya WALHI. Untuk menghindari 

plagiarisme, kamu dapat membandingkan tulisanmu dengan teks asli untuk 

memastikan bahwa tidak ada kesamaan frasa atau kalimat yang signifikan.9  

Setelah melakukan pertemuan, para peserta sepakat untuk memilih 10 NGO 

yang akan membantu program-program pemerintah dalam bidang lingkungan 

hidup dengan membentuk organisasi awal. Agar tidak disalah artikan sebagai 

organisasi politik, mereka menambahkan "Pengembangan Lingkungan Hidup" 

pada nama organisasi mereka. Kelompok Sepuluh Pengembangan Lingkungan 

Hidup resmi dideklarasikan pada 23 Mei 1978 di Balaikota. Anggota dari kelompok 

tersebut adalah: 

a. Ikatan Arsitek Lansekap Indonesia (IALI), Ketua: Ir. Zein Rachman. 

b. Yayasan Indonesia Hijau (YIH), Ketua: Dr. Freud Hehuwed. 

c. Biologi Science Club (BCS), Ketua: Dedy Darnaedi. 

d. Gelanggang Remaja Bulungan, Ketua: Bedjo Raharjo. 

e. Perhimpunan Burung Indonesia (PBI), Ketua: H. Kamil Oesman. 

f. Perhimpunan Pecinta Tanaman (PPT), Ketua: Ny. Mudiati Jalil. 

g. Grup Wartawan Iptek, Ketua: Soegiarto PS. 

h. Kwarnas Gerakan Pramuka, Ketua: Drs. Poernomo. 

i. Himpunan Untuk Kelestarian Lingkungan Hidup (HUKLI), Ketua: George 

Adjidjondro. 

j. Sekolah Tinggi Publistik, Ketua: Srutamandala.10 

                                                           
9Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), “Tentang WALHI”, https://walhijakarta.org/siapa-

kita/ (03 Maret 2023). 
10Nawir, “Politik Kebijakan Lingkungan Walhi Sulawesi Selatan (Studi Tentang Advokasi 

Kebijakan Lingkungan Hidup Di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa)”, Skripsi (Makassar: 

Fak. Ushuluddin Dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020), h. 41. 

https://walhijakarta.org/siapa-kita/
https://walhijakarta.org/siapa-kita/
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Pada tanggal 23 Mei 1978, kelompok tersebut secara resmi mendeklarasikan 

diri sebagai “Kelompok Sepuluh Pengembangan Lingkungan Hidup”, yang 

bertujuan untuk saling berbagi informasi, ide, dan program terkait masalah 

lingkungan di Indonesia dan dunia. Setelah melalui berbagai pertemuan yang cukup 

lama, WALHI akhirnya didirikan pada tanggal 15 Oktober 1980 secara resmi. 

Kehadiran WALHI sebagai sebuah forum lingkungan pada saat itu sangat penting 

dan signifikan.11  

Tercatat bahwa program pertama yang dijalankan oleh WALHI adalah 

“public relations”, yang bertujuan untuk memperkenalkan organisasi kepada 

pemerintah, perusahaan, pers, mahasiswa, artis, dan elemen masyarakat lainnya. 

Selain itu, WALHI terus mengkampanyekan isu-isu terkait lingkungan hidup 

kepada masyarakat. Seiring waktu, WALHI mendapatkan peran penting dalam 

pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Lingkungan Hidup di DPR. Pada 

tahun 1982, WALHI bersama-sama dengan beberapa LSM lain membahas Undang-

undang Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup atau UU No. 4 tahun 1982 yang 

kemudian diadopsi dalam Pasal 6. Pada tanggal 27 Oktober 1983, Yayasan Dana 

Mitra Lingkungan (DML) secara resmi didirikan sebagai lembaga pendanaan 

program lingkungan hidup. Pada tahun 1988-an, WALHI mulai mengampanyekan 

Reformasi Lingkungan Hidup melalui Badan Eksekutif-nya, dengan tujuan 

melindungi lingkungan dan mendorong keadilan yang dapat dinikmati oleh seluruh 

masyarakat. Di era ini, WALHI juga mulai berani menggugat elit pemerintah terkait 

dengan pembangunan pabrik pulp dan rayon, seperti PT Inti Indorayon Utama di 

Porsea yang menyeret 6 nama menteri.12 

                                                           
11Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), “Tentang WALHI”, 

https://walhijakarta.org/siapa-kita/ (03 Maret 2023). 
12Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), “Masa Pertumbuhan WALHI” walhi.or.id, 

https://www.walhi.or.id/sejarah  (03 Maret 2023). 

https://walhijakarta.org/siapa-kita/
https://www.walhi.or.id/sejarah
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Selain isu lingkungan hidup, WALHI juga menghadapi berbagai masalah 

yang terjadi di Indonesia, seperti masalah politik dan sosial. Organisasi ini 

bertujuan memberikan solusi dalam penyelamatan lingkungan hidup dan menjadi 

sebuah gerakan publik yang bertanggung jawab dan transparan. Untuk mencapai 

tujuannya, WALHI menggalang dukungan dari berbagai elemen masyarakat dan 

memfokuskan kampanyenya pada isu-isu penting seperti air, pangan dan 

keberlanjutan, hutan dan perkebunan, energi dan tambang, keadilan iklim, pesisir 

dan laut, serta isu-isu perkotaan lainnya.13  

Setelah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) didirikan sebagai 

organisasi advokasi lingkungan nasional pada tahun 1980, banyak wilayah di 

Indonesia yang membentuk cabang-cabang WALHI di daerah masing-masing. 

Tujuan utama dari pembentukan cabang-cabang WALHI di daerah adalah untuk 

lebih fokus pada isu-isu lingkungan yang terjadi di wilayah tersebut dan 

memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat untuk melaporkan kasus-

kasus lingkungan. Selain itu, pembentukan cabang-cabang WALHI di daerah juga 

bertujuan untuk memperkuat gerakan lingkungan di tingkat lokal dan memperluas 

jaringan advokasi lingkungan di seluruh Indonesia. Salah satu contoh dari cabang-

cabang WALHI di daerah adalah WALHI Sulteng, WALHI Sulse, WALHI Sulbar 

dan lainnya, yang dibentuk setelah WALHI Indonesia didirikan pada tahun 1980. 

Pembentukan WALHI Sulteng terutama didorong oleh kebutuhan untuk 

memperjuangkan isu-isu lingkungan hidup di Sulawesi Tengah dan memperkuat 

gerakan lingkungan di wilayah tersebut.14 

1. Latar belakang berdirinya WALHI Sulawesi Tengah 

                                                           
13Rahayu Setya W, “Biografi Wahana Lingkungan Hidup (WALHI)”, merdeka.com, 

https://www.merdeka.com/wahana-lingkungan-hidup-indonesia/profil (03 Maret 2023). 
14Nawir, “Politik Kebijakan Lingkungan Walhi Sulawesi Selatan (Studi Tentang Advokasi 

Kebijakan Lingkungan Hidup Di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa)”, Skripsi (Makassar: 

Fak. Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020), h.52. 

https://www.merdeka.com/wahana-lingkungan-hidup-indonesia/profil%20(03
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Kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan hidup dan keadilan 

sumber daya alam telah memicu tumbuhnya gerakan lingkungan yang dimulai 

dengan Konvensi dan Deklarasi Stocholm-Swedia pada tahun 1972. Gerakan ini 

terus berkembang, dan pada Konferensi di Rio de Janeiro, Brazil pada tahun 1992, 

masalah lingkungan tidak hanya dibahas karena penurunan keanekaragaman hayati, 

namun juga menyangkut keadilan antar generasi, diskriminasi, kemiskinan, dan 

demokratisasi. Namun, gerakan ini harus dihadapkan dengan kenyataan bahwa 

kepentingan politik dan ekonomi telah menyebabkan ketidakseimbangan 

ekosistem, diskriminasi, kerusakan sumber daya alam, dan kemiskinan. Praktik 

pembangunan yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan dan hak-hak 

rakyat serta meningkatnya investasi asing di Indonesia semakin memperburuk 

situasi. Di sisi lain, kebijakan pemerintah terkadang membatasi akses kontrol 

terhadap pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.15 

Meskipun Kementrian Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup 

telah dibentuk oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1978 untuk memberikan 

perhatian terhadap kerusakan lingkungan, namun dalam kenyataannya, fungsinya 

tidak mampu menekan laju kerusakan sumber daya alam dan keanekaragaman 

hayati. Deforestasi juga tidak bisa dikendalikan dan selalu menimbulkan kerugian 

ekonomi, sosial, budaya dan bahkan korban jiwa di kalangan masyarakat. Hal ini 

menunjukkan bahwa negara mengalami kegagalan dalam mengatasi kerusakan 

sumber daya alam. 16 

Pada tahun 1980, sebuah organisasi advokasi lingkungan nasional bernama 

WALHI dibentuk di Jakarta atas prakarsa aktivis NGO, Kelompok Pencinta Alam, 

                                                           
15Wahana Lingkungan Hidup Sulawesi Tengah (WALHI Sulteng), walhisulteng.org, 

https://walhisulteng.org/category/reportase/ (03 Maret 2023). 
16WALHI Sulawesi Tengah, “Latar Belakang Berdirinya Walhi Sulawesi Tengah”, 

walhisultengnews.wordpress.com, https://walhisultengnews.wordpress.com/about/ (03 Maret 

2023). 

https://walhisulteng.org/category/reportase/
https://walhisultengnews.wordpress.com/about/
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dan Kelompok Swadaya Masyarakat. Kemudian pada tahun 1981, Forum Daerah 

WALHI Region Sulawesi (Utara, Tengah, dan Selatan) juga dibentuk oleh 25 

organisasi yang fokus pada isu lingkungan hidup, seperti Kelompok Pencinta Alam, 

Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Kelompok Swadaya Masyarakat. Setahun 

kemudian, pada tanggal 17 September 1982, WALHI Sulteng didirikan di Sulawesi 

Tengah. Setelah WALHI direstrukturisasi secara nasional, WALHI Sulteng 

menjadi Forum Organisasi Non Pemerintah (ORNOP) yang berfungsi sebagai 

sarana untuk memadukan potensi gerakan advokasi lingkungan hidup dan 

memperkuat akses masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan 

lingkungan hidup.17 

WALHI Sulawesi Tengah ini didirikan atas dasar beberapa alasan, antara 

lain: 

a. Cita- Cita Gerakan Lingkungan WALHI Sulawesi Tengah: 

Adapun cita-cita WALHI Sulteng adalah Menuju Gerakan Kedaulatan 

Pengelolaan Sumber Daya Alam berbasis Kerakyatan. Untuk mencapai 

tujuan tersebut, WALHI Sulawesi Tengah melakukan beberapa hal, seperti 

menggalang sinergi antara organisasi non pemerintah yang berorientasi pada 

nilai-nilai demokratis, keadilan antar generasi, keadilan gender, keterbukaan, 

persamaan hak masyarakat adat, solidaritas, anti-kekerasan, keswadayaan, 

dan profesionalisme. Selain itu, mereka juga bersama-sama dengan kekuatan 

masyarakat sipil lainnya mendorong transformasi sosial, mengembangkan 

potensi kekuatan rakyat, mendekonstruksi simbol-simbol hegemoni negara 

yang menindas, mendekonstruksi tatanan ekonomi global yang menindas dan 

eksploitatif, serta mendesakkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan 

                                                           
17Meity Ferdiana Paskual & Muhammad Ansar, “Akuntabilitas Lsm, Milik Donor Atau 

Publik? (Studi Analisis Wacana Studi Pada Kantor Eksekutif Daerahwalhi Sulawesi Tengah)”, 

Skripsi, (Palu: Fak. Ekonomi, Universitas Tadulako, 2012), h. 11-12. 
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lingkungan hidup yang adil dan berkelanjutan. WALHI Sulteng juga 

memfasilitasi komunikasi dan informasi antara organisasi non pemerintah 

dan antar sesama kelompok masyarakat dalam melakukan upaya advokasi 

lingkungan hidup dan sumber daya alam, serta mengembangkan gerakan 

advokasi yang berbasis rakyat dengan pendekatan desentralisasi, otonomi, 

dan trias politika dalam pencapaian misi mereka.18 

b. Tujuan Gerakan Lingkungan WALHI Sulawesi Tengah: 

Terciptanya Proses pembangunan yang bertujuan meningkatkan 

kesejahteraan kelompok masyarakat yang rentan tanpa merusak sumber daya 

alam yang ada, dapat dicapai dengan meningkatkan kesadaran kelompok, 

individu, dan masyarakat adat serta mendorong partisipasi aktif mereka dalam 

pengambilan kebijakan pembangunan sebagai bagian dari hak, kewajiban, 

dan tanggung jawab sebagai warga negara. 

c. Keanggotaan WALHI Sulawesi Tengah: 

WALHI Sulawesi Tengah (Sulteng) memiliki anggota sebanyak 15 

Organisasi Non-Pemerintah (ORNOP)/Non-Government Organisation 

(NGO) yang tersebar di hampir seluruh Kabupaten di Sulawesi Tengah dan 

juga 15 anggota individu yang ditetapkan pada Pertemuan Daerah 

Lingkungan Hidup (PDLH) WALHI Sulteng sebagai forum tertinggi dalam 

pengambilan keputusan organisasi. 

d. Fungsi WALHI Sulawesi Tengah: 

WALHI Sulteng memiliki peran penting sebagai forum komunikasi dan 

pengambil keputusan tertinggi di tingkat daerah Sulawesi Tengah (Sulteng). 

Selain itu, organisasi ini juga berfungsi sebagai back up politik ORNOP 

anggota jaringan, melakukan kampanye, studi kebijakan, dan aksi protes. 

                                                           
18WALHI, “Visi Misi WALHI”, https://www.walhi.or.id/visi-dan-misi (03 Maret 2023). 

https://www.walhi.or.id/visi-dan-misi%20(03
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Namun, pekerjaan pendampingan dan dukungan pada tingkat basis atau 

grassroots atau komunitas dilakukan oleh ORNOP anggota jaringan. 

e. Peran-Peran WALHI Sulawesi Tengah 

WALHI berupaya untuk mendorong peran serta masyarakat dan memberikan 

akses pada mereka dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya 

alam. Untuk mencapai tujuan tersebut, WALHI melakukan pembaharuan 

nilai dan transformasi sosial melalui pengembangan potensi kekuatan rakyat 

dan negara, serta mendorong perubahan kebijakan dan tukar-menukar 

pengalaman antar anggota WALHI. Dalam melaksanakan perannya, WALHI 

memegang teguh pada 10 nilai dasarnya.  

f. Tugas Pokok 

Tugas utama yang dilaksanakan oleh WALHI Sulawesi Tengah antara lain: 

1) mengadakan Pertemuan Daerah Lingkungan Hidup (PDLH) setiap empat 

tahun sekali; 2) mengadakan Konsultasi Daerah Lingkungan Hidup (KDLH) 

setiap tahun; 3) mengadakan pertemuan-pertemuan lain sesuai dengan 

kebutuhan organisasi; 4) merancang program-program WALHI secara 

regional dan mengusulkan program-program nasional WALHI; dan 5) 

melakukan pemilihan dan pemberhentian Dewan Daerah, Eksekutif Daerah 

dan Anggota.19  

2. Peran Advokasi WALHI Sulawesi Tengah Sepanjang 5 Tahun Terakhir 

Terhadap Isu Lingkungan 

Untuk mengembangkan organisasinya, WALHI membutuhkan ruang lingkup 

yang memadai. Pertumbuhan organisasi membawa perubahan dalam berbagai isu 

dan gerakan yang beragam. WALHI menyadari bahwa untuk mencapai tujuannya, 

                                                           
19Wahana Lingkungan Hidup Sulawesi Tengah (WALHI Sulteng), “Latar Belakang 

Berdirinya WALHI Sulteng” walhisulteng.org, https://walhisulteng.org/tentang-kami/ (03 Maret 

2023). 
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yaitu mengembalikan kedaulatan rakyat atas sumber daya alam, tindakan yang 

hanya fokus pada melawan kerusakan lingkungan tidak cukup. Semua ini 

dipengaruhi oleh regulasi pemerintah. Oleh karena itu, WALHI memutuskan untuk 

masuk dalam advokasi, yaitu memperjuangkan perubahan kebijakan lingkungan 

hidup. Dengan pilihan ini, gerakan WALHI semakin jelas bahwa organisasi 

tersebut tidak berada di luar tetapi secara aktif memberikan masukan, kritik, atau 

melakukan protes terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan 

masyarakat. Selaras dengan ini, sikap kritis WALHI terus diasah dalam melihat 

berbagai kebijakan dan eksploitasi sumber daya alam yang dapat merugikan 

masyarakat.20 

Kampanye yang dilakukan oleh WALHI dimulai melalui kampanye terhadap 

dampak pertambangan di PT. Freeport Indonesia, yang menandai awal dari sikap 

tegas dan tidak kompromi terhadap perusak lingkungan yang menjadi ciri khas 

gerakan ini. Pada tahun 1988, Badan Eksekutif WALHI mulai memfokuskan 

kampanyenya pada Reformasi Lingkungan Hidup dengan fokus pada aspek makro, 

seperti kebijakan lingkungan dan lembaga lingkungan. Kebijakan ini ditekankan 

bahwa harus adil, melindungi lingkungan, dan bermanfaat bagi masyarakat. 

Sedangkan dalam hal lembaga, didasarkan pada pembangunan dan pengembangan 

lembaga yang dapat menerapkan kebijakan tersebut. Dalam melakukan advokasi, 

WALHI sering kali harus berhadapan dengan pemerintah atau perusahaan besar. 

Pada akhir tahun 1988, gerakan ini bahkan menggugat pemerintah dan 

memasukkan nama menteri lingkungan hidup dalam daftar tergugat.21  

                                                           
20Takdir Rahmadi, “Hukum Lingkungan di Indonesia”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2019), h. 115. 
21Maurits Rumbekwan, “Divestasi, Bukan Penghilangan Kewajiban Freeport dalam HAM 

dan Lingkungan Hidup”, 20 Agustus 2018, walhi.or.id, https://www.walhi.or.id/divestasi-bukan-

penghilangan-kewajiban-freeport-dalam-ham-dan-lingkungan-hidup-2 (03 Maret 2023). 

https://www.walhi.or.id/divestasi-bukan-penghilangan-kewajiban-freeport-dalam-ham-dan-lingkungan-hidup-2%20(03
https://www.walhi.or.id/divestasi-bukan-penghilangan-kewajiban-freeport-dalam-ham-dan-lingkungan-hidup-2%20(03
https://www.walhi.or.id/divestasi-bukan-penghilangan-kewajiban-freeport-dalam-ham-dan-lingkungan-hidup-2%20(03
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Pada bulan Desember 1989, WALHI memutuskan untuk mengajukan 

gugatan terhadap enam pejabat negara yang memberikan izin untuk pembangunan 

pabrik pulp dan rayon PT Inti Indorayon Utama di Porsea. Tindakan ini merupakan 

inovasi dalam hukum acara di Indonesia, karena sebelumnya hukum hanya 

mengakui gugatan jika penggugat memiliki kepentingan hukum langsung. Namun, 

dengan mengajukan gugatan ini, WALHI membuktikan bahwa lingkungan hidup 

juga merupakan kepentingan hukum yang harus dilindungi. Meskipun beberapa 

kali legal standing WALHI diperdebatkan di pengadilan, akhirnya hal ini diakui 

dan diakomodir dalam UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan 

Hidup sebagai Hak Gugat Organisasi Lingkungan.22  

Pada bulan Desember 1989, WALHI mengajukan gugatan terhadap enam 

pejabat negara karena memberikan izin untuk pembangunan pabrik pulp dan rayon, 

PT Inti Indorayon Utama di Porsea. Ini adalah kali pertama sebuah LSM memiliki 

legal standing untuk mengajukan gugatan, yang merupakan catatan penting dalam 

pembaharuan hukum acara di Indonesia, karena sebelumnya Indonesia menganut 

“asas tiada gugatan tanpa kepentingan hukum”, di mana kepentingan hukum 

biasanya hanya terkait dengan kepemilikan atau kerugian langsung yang diderita 

oleh penggugat. Meskipun terjadi perdebatan selama beberapa kali sidang di 

pengadilan, akhirnya legal standing WALHI diakomodasi dalam UU No. 23 Tahun 

1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diartikan sebagai Hak Gugat 

Organisasi Lingkungan. Hal ini menjadi tonggak sejarah bagi WALHI untuk 

memperjuangkan hak lingkungan mereka melawan pemerintah atau mengajukan 

gugatan. Dalam periode 1988-2000, WALHI telah mengajukan delapan gugatan 

lingkungan, termasuk kasus Amdal PT. Inti Indorayon Utama (1988), Dana 

                                                           
22Wahana LIngkungan Hidup Indonesia (WALHI), “Sejarah Berdirinya Wahana 

LIngkungan Hidup Indonesia” walhi-jogja.or.id, https://walhi-

jogja.or.id/index.php/2021/10/15/sejarah-berdirinya-wahana-lingkungan-hidup-indonesia/ (03 

Maret 2023). 

https://walhi-jogja.or.id/index.php/2021/10/15/sejarah-berdirinya-wahana-lingkungan-hidup-indonesia/
https://walhi-jogja.or.id/index.php/2021/10/15/sejarah-berdirinya-wahana-lingkungan-hidup-indonesia/
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Reboisasi (1999), Amdal PT. Freeport Indonesia (1995), Pencemaran air di 

Surabaya (1995), Penyelewengan dana Reboisasi oleh PT. Kiani Kertas (1997), 

Kebakaran Hutan di Sumsel (1998), Proyek Pengembangan Lahan Gambut 1 Juta 

Hektar (1999), Hak Atas Informasi atas informasi yang diberikan PT. Freeport 

(2000), Hak Penguasaan Hutan di Palu (2001), dan Banjir di Sumatera Utara 

(2002). Namun, dari sepuluh kasus gugatan lingkungan yang diajukan, hanya satu 

kasus yang dimenangkan oleh WALHI, yaitu Hak Atas Informasi. Dalam 

putusannya, Majelis hakim hanya mengabulkan gugatan WALHI sebagian dan 

mengakui bahwa PT Freeport Indonesia telah melakukan perbuatan melawan 

hukum. Meskipun demikian, kemenangan ini menjadi catatan sejarah bahwa 

lingkungan dapat dimenangkan meskipun harus melewati perjalanan panjang. Hal 

ini sekaligus menjadi pembelajaran bagi kelompok lingkungan untuk terus berjuang 

dan memperjuangkan hak lingkungan mereka. 23 

Sebagai salah satu organisasi advokat lingkungan hidup, peran WALHI 

Sulteng juga sangat penting dalam melindungi dan memperjuangkan hak-hak 

masyarakat serta lingkungan hidup di Sulawesi Tengah, Indonesia. Berikut adalah 

beberapa peran advokasi yang telah dilakukan oleh WALHI Sulteng selama 5 tahun 

terakhir terhadap isu lingkungan: 

a. Memperjuangkan hak-hak masyarakat adat: WALHI Sulteng telah aktif 

memperjuangkan hak-hak masyarakat adat dalam mempertahankan tanah 

dan kehutanan mereka. Salah satu contohnya adalah ketika WALHI Sulteng 

berhasil mendorong Pemda untuk merevisi Rencana Tata Ruang Wilayah 

                                                           
23Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), “Peran Advokasi: Mengubah Haluan, 

Menentang Pemerintah”, Walhi.or.id, https://www.walhi.or.id/sejarah, (03 Maret 2023). 

https://www.walhi.or.id/sejarah
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(RTRW) Kabupaten Donggala sehingga lebih berpihak pada kepentingan 

masyarakat adat.24 

b. Melawan proyek-proyek yang merusak lingkungan: WALHI Sulteng juga 

telah mengadvokasi masyarakat dalam melawan proyek-proyek yang 

berdampak negatif terhadap lingkungan hidup, seperti bisnis tambang 

korporasi transnasional, dan pembangunan pabrik semen di Kabupaten 

Donggala.25 

c. Membuat laporan investigasi: WALHI Sulteng juga aktif melakukan 

investigasi terhadap masalah kerusakan lingkungan hidup di Sulawesi 

Tengah akibat pertambangan dan membuat laporan hasil investigasi yang 

kemudian digunakan sebagai alat advokasi untuk memperjuangkan hak-hak 

masyarakat dan lingkungan hidup. Hal tersebut terlihat dari adanya laporan 

akhir tahun WALHI tahun 2021. Yang berjudul “RED EKSPANSI 

TAMBANG DI SULAWESI”.26 

d. Berpartisipasi dalam pengambilan keputusan: WALHI Sulteng seringkali 

berpartisipasi dalam forum pengambilan keputusan yang berhubungan 

dengan isu lingkungan hidup, baik di tingkat lokal, regional maupun 

nasional. 

e. Meningkatkan kesadaran masyarakat: Selain itu, WALHI Sulteng juga aktif 

dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga 

                                                           
24WALHI Sulteng, “Mendesak DPRD Transparansikan Dokumen RTRW, Tinjau Kembali 

Pembahasan RPJMD Kota Palu”, http://walhisulteng.com/mendesak-dprd-transparansikan.../ (03 

Maret 2023). 
25WALHI Sulteng, https://kbr.id/.../mobil_listrik__tambang.../105651.html 03 Maret 

2023). 
26Pradipta Pandu, “Pertambangan Nikel Berkontribusi Tingkatkan Kerusakan Ekologis” 

https://www.kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2021/06/23/pertambangan-nikel-

berkontribusi-tingkatkan-kerusakan-ekologis?status_login=login (03 Maret 2023). 

http://walhisulteng.com/mendesak-dprd-transparansikan-dokumen-rtrw-tinjau-kembali-pembahasan-rpjmd-kota-palu/
https://kbr.id/nasional/06-2021/mobil_listrik__tambang_nikel_dan_kerusakan_lingkungan_di_sulawesi/105651.html
https://www.kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2021/06/23/pertambangan-nikel-berkontribusi-tingkatkan-kerusakan-ekologis?status_login=login
https://www.kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2021/06/23/pertambangan-nikel-berkontribusi-tingkatkan-kerusakan-ekologis?status_login=login
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lingkungan hidup dan memberikan edukasi mengenai cara-cara menjaga 

lingkungan hidup.27 

3. Advokasi WALHI Terhadap Isu Lingkungan di Indonesia. 

WALHI adalah sebuah organisasi nirlaba yang fokus pada isu-isu lingkungan 

hidup dan keberlanjutan di Indonesia. Beberapa isu yang menjadi fokus WALHI 

dalam melakukan advokasi di Indonesia adalah: 

a. Perlindungan Hutan: WALHI memperjuangkan perlindungan hutan di 

Indonesia melalui kampanye dan aksi-aksi protes. Salah satu isu utama yang 

diadvokasi oleh WALHI adalah penghentian deforestasi dan pemberian hak 

atas tanah bagi masyarakat adat.28 

b. Penanggulangan Perubahan Iklim: WALHI aktif dalam memperjuangkan 

penanggulangan perubahan iklim di Indonesia. Mereka meminta 

pemerintah untuk menindak tegas perusahaan-perusahaan yang melakukan 

praktik eksploitasi lingkungan dan mempromosikan energi bersih dan 

terbarukan.29 

c. Pengurangan Penggunaan Plastik: WALHI juga melakukan kampanye 

untuk mengurangi penggunaan plastik di Indonesia. Mereka meminta 

perusahaan untuk menggunakan bahan baku yang lebih ramah lingkungan 

dan meminta pemerintah untuk menerapkan kebijakan yang lebih ketat 

terhadap penggunaan plastik. 30 

                                                           
27WALHI Sulteng, “Aktivis Lingkungan Palu Bentangkan Tulisan Tolak Tambang Saat 

Paripurna DPRD”, https://www.youtube.com/watch?v=XKaq8HAXosE (03 Maret 2023).  
28WALHI, “Perampasan Lahan dan Krisis Pangan”, https://www.walhi.or.id/wp-

content/uploads/2018/12/perampasan-lahan-dan-krisis-pangan.pdf (03 Maret 2023). 
29Dewi Irawati, “Upaya Walhi Menangani Efek Pemanasan Global Di Indonesia Pasca 

Konferensi Perubahan Iklim Pbb 2007”, Skripsi (Yogyakarta: Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 

Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, 2009), h.1-2. 
30WALHI, “Mengakhiri limbah, berbuat baik untuk alam”, 

https://terminalsampah.walhi.or.id/aplikator/view/10 (03 Maret 2023). 

https://www.youtube.com/watch?v=XKaq8HAXosE
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d. Pengelolaan Limbah: WALHI juga memperjuangkan pengelolaan limbah 

yang lebih baik di Indonesia. Mereka meminta pemerintah dan perusahaan 

untuk mengurangi limbah dan menerapkan sistem pengelolaan limbah yang 

lebih ramah lingkungan.31 

WALHI melakukan advokasi melalui berbagai cara, seperti kampanye, aksi-

aksi protes, aksi demonstrasi, pendidikan dan pelatihan, serta kerja sama dengan 

LSM dan pihak-pihak lain yang memiliki visi dan misi yang sama dalam 

memperjuangkan isu-isu lingkungan hidup di Indonesia. Selain itu, WALHI juga 

aktif dalam pengawasan dan pengawalan kebijakan lingkungan yang diterapkan 

oleh pemerintah dan perusahaan di Indonesia.32 

2. Latar Belakang Pembentukan Greenpeace 

Terbentuknya organisasi Greenpeace berawal dari pembentukkan Komite 

Don’t Make a Wave oleh sekelompok aktivis perdamaian berkebangsaan Amerika 

dan Kanada di Vancouver pada tahun 1970. Komite ini bertujuan untuk 

menghentikan uji coba rahasia nuklir berkode Cannikin yang dilakukan militer 

Amerika Serikat di Kepulauan Amchitka, Alaska.33  

Komite ini terdiri dari Paul Cote (mahasiswa jurusan hukum di University of 

British Columbia), Jim Bohlen (penyelam dan operator radar di angkatan laut 

Amerika Serikat), Irving Stowe (seorang Quaker dan pengacara lulusan Yale 

University), Patrick Moore (seorang mahasiswa jurusan ekologi di University of 

British Columbia), dan Bill Darnell (pekerja sosial). Mereka adalah anggota 

pertama sekaligus pendiri Greenpeace Komite ini menyewa kapal penangkap ikan 

                                                           
31WALHI, “Terminal Sampah”, https://terminalsampah.walhi.or.id/pages/tentang-kami 

(02 Maret 2023). 
32Alan Sahrir, “Dipelototi, Gubernur Sulteng Geram Sambil Tunjuk-tunjuk Pendemo di 

Palu”, https://palu.tribunnews.com/2021/10/21/dipelototi-gubernur-sulteng-geram-sambil-tunjuk-

tunjuk-pendemo-di-palu (03 Maret 2023). 
33Claudia Ehrenstein, Greenpeace: 25 years of Activism, ( Jakarta: The Jakarta Post, 1996), 

h. 43 

https://terminalsampah.walhi.or.id/pages/tentang-kami%20(02
https://terminalsampah.walhi.or.id/pages/tentang-kami%20(02
https://palu.tribunnews.com/2021/10/21/dipelototi-gubernur-sulteng-geram-sambil-tunjuk-tunjuk-pendemo-di-palu%20(03
https://palu.tribunnews.com/2021/10/21/dipelototi-gubernur-sulteng-geram-sambil-tunjuk-tunjuk-pendemo-di-palu%20(03
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Phyllis Cormack dan menuju Amchitka untuk menjadi saksi peristiwa ini atau 

“bearing witness” yaitu mengamati dan merekam kerusakan lingkungan hidup yang 

terjadi. Pelayaran ini diikuti oleh Kapten John Cormack (pemilik kapal), Jim 

Bohlen (Greenpeace), Bill Darnell (Greenpeace), Patrick Moore (Greenpeace), Dr. 

Lyle Thurston (petugas medis), Dave Birmingham (insinyur), Terry Simmons (ahli 

geografi budaya), Richard Fineberg (guru ilmu politik), Robert Hunter (jurnalis), 

Ben Metcalfe (jurnalis), Bob Cummings (jurnalis), Bob Keziere (fotografer). Aksi 

ini menarik perhatian publik Kanada sehingga mereka melibatkan diri dalam aksi 

protes ini. Amerika Serikat terdesak sehingga menghentikan uji coba nuklirnya. 

Pada tanggal 4 Mei 1972, komite mengubah namanya menjadi Greenpeace.34 

Pada tahun 1972, Greenpeace berlayar menuju Pulau Karang (Atol) Moruroa 

di Laut Pasifik untuk melakukan kampanye menentang uji coba nuklir Perancis. 

Puncak peristiwa ini adalah pengeboman Kapal Rainbow Warrior di Auckland, 

Selandia Baru yang dilakukan Perancis pada tahun 1985. Peristiwa ini menewaskan 

seorang fotografer Fernando Pereira dan menenggelamkan Kapal Rainbow Warrior 

yang pertama. Pada awalnya, Perancis menyangkal keterlibatannya dalam peristiwa 

pengeboman ini. Namun, adanya tekanan internasional dan dari rakyat Perancis 

yang semakin kuat memunculkan pengakuan bahwa agen rahasia Perancis 

mendapatkan perintah untuk melakukan pengeboman.35 

Penyelidikan lebih lanjut mengenai peristiwa pengeboman ini 

mengungkapkan bahwa Christine Cabon (seorang agen rahasia Perancis) 

menyamar sebagai sukarelawan di Greenpeace Selandia Baru untuk 

mengumpulkan informasi kampanye di Moruroa dan memata-matai aktivitas 

Greenpeace. Pada tahun 1987, pemerintahan Perancis setuju untuk membayar 

                                                           
34Greenpeace, “Founders” greenpeace.org, 

https://www.greenpeace.org/international/explore/about/founders/ (03 Maret 2023). 
35Greenpeace, “Sejarah”, https://en.wikipedia.org/wiki/Greenpeace#Greenpeace (03 Maret 

2023). 

https://www.greenpeace.org/international/explore/about/founders/
https://en.wikipedia.org/wiki/Greenpeace#Greenpeace
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kompensasi pada Selandia Baru sebesar 13 juta dolar Selandia Baru dan secara 

resmi memohon maaf atas pengeboman tersebut. Greenpeace terus melanjutkan 

kampanye melawan uji coba di Pasifik hingga Perancis benar-benar menghentikan 

program uji cobanya pada tahun 1995.36  

Peristiwa lain yang mewarnai sejarah perjalanan Greenpeace adalah 

menghentikan perburuan ikan paus yang dilakukan Uni Soviet. Pada tahun 1975, 

Kapal Phyllis Cormack berlayar dari Vancouver ke Pantai California untuk 

mengejar Kapal Pemburu Ikan Paus Vlastny milik Uni Soviet. Atas bantuan 

navigasi musisi Mel Gregory, Greenpeace dapat menghentikan perburuan tersebut 

pada tanggal 26 Juni 1975. Salah satu peristiwa yang direkam adalah adegan perahu 

karet (inflatable) Zodiac milik Greenpeace yang berada di antara seruit (harpoon) 

kapal Vlastny dan ikan paus. Pada tahun 1976, media televisi dunia menyiarkan 

adegan ini untuk mengangkat isu perburuan ikan paus pada masyarakat dunia pada 

hari akhir terakhir Konferensi Komisi Perburuan Ikan Paus Internasional 

[International Whaling Commision (IWC) Conference] di London, Inggris.37 

a. Visi, Misi, dan Prinsip Greenpeace 

Greenpeace merupakan organisasi kampanye global yang bergerak pada isu 

lingkungan hidup dengan menggunakan cara-cara tanpa kekerasan (non-violence) 

untuk menjaga kelestarian alam.Hal ini diperkuat dengan pernyataan resmi misi 

Greenpeace yang menjelaskan tentang organisasinya dan tujuannya38, yaitu: 

“Greenpeace merupakan suatu organisasi kampanye independen yang 

menggunakan cara konfrontasi kreatif dan tanpa kekerasan untuk mengangkat 

masalah lingkungan hidup global dan memberikan solusi untuk masa depan 

yang damai dan bumi yang hijau. Tujuan Greenpeace adalah menjamin 

                                                           
36Greenpeace, ,https://en.wikipedia.org/wiki/Greenpeace (03 Maret 2023). 
37Greenpeace, “Sejarah Greenpeace”, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Greenpeace#Greenpeace (03 Maret 2023). 
38Jevi Nugraha, “Greenpeace adalah Organisasi Lingkungan Global, Ketahui Sejarah dan 

Tujuannya”, https://www.merdeka.com/jateng/greenpeace-adalah-organisasi-lingkungan-global-

ketahui-sejarah-dan-tujuannya-kln.html (03 Maret 2023). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Greenpeace%20(03
https://en.wikipedia.org/wiki/Greenpeace#Greenpeace
https://www.merdeka.com/jateng/greenpeace-adalah-organisasi-lingkungan-global-ketahui-sejarah-dan-tujuannya-kln.html%20(03
https://www.merdeka.com/jateng/greenpeace-adalah-organisasi-lingkungan-global-ketahui-sejarah-dan-tujuannya-kln.html%20(03
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kemampuan bumi untuk melestarikan keanekaragaman makhluk hidup di 

bumi”.39  

Untuk mencapai tujuannya, Greenpeace melakukan riset penelitian, lobi 

(termasuk dengan para politisi) serta diplomasi. Selain itu, Greenpeace juga 

menggunakan metode yang sering dilakukan juga oleh organisasi lingkungan hidup 

lainnya, seperti menghadiri konferensi internasional. Greenpeace mengikuti KTT 

Bumi (Earth Summit) di Rio de Janeiro, Brazil, pada bulan Juni 1992. Selain itu, 

Greenpeace merupakan organisasi lingkungan hidup internasional pertama yang 

hadir pada pertemuan khusus Majelis Umum PBB pada tahun 1997.40 

b. Kebijakan Greenpeace  

Greenpeace memiliki beberapa kebijakan antara lain: 1) Greenpeace bekerja 

secara internasional karena masalah domestik tidak bisa hanya dibatasi dalam 

bidang nasional saja, tetapi melewati batas-batas negara; 2) Greenpeace bekerja 

tanpa menggunakan kekerasan atau senjata. Prinsip organisasinya adalah kekerasan 

tidak akan memecahkan masalah. Dengan demikian semua masalah diusahakan 

untuk dilakukan dengan diplomatis atau aksi-aksi kreatif; 3) Greenpeace dalam 

bidang politik dan keuangan mempunyai kebebasan dan tegak berdiri diatas segala 

partai, sehingga bebas dari segala tekanan; 4) Greenpeace mengikuti prinsip 

“membawa kesaksian” (bearing witness) dan memberikan laporan dan realita 

kepada masyarakat internasiona tentang perusakan dan pencemaran lingkungan 

hidup; 5) Greenpeace bekerja terpusat dengan memilih titik berat masalah 

lingkungan yang strategis sehingga sumber daya yang dikerahkan tidak terbuang 

percuma dalam usaha kemungkinan merubah kebijakan politik secara efektif.41 

                                                           
39Greenpeace, “Greenpeace exists because this fragile earth deserves a voice”, 

https://www.greenpeace.org/international/explore/about/ (03 Maret 2023). 
40Greenpaeace, “Sejarah Greenpeace” 

https://en.wikipedia.org/wiki/Greenpeace#Greenpeace (03 Maret 2023). 
41Mireille Deziron &Leigh Bailey, A Direct of European Environment Organization, 

(United Kingdom: Blackwell Published, 1991), h. 112. 

https://www.greenpeace.org/international/explore/about/
https://en.wikipedia.org/wiki/Greenpeace#Greenpeace
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Greenpeace berperan sebagai aktor independen sehingga dapat bertindak 

tanpa mendapatkan pengaruh atau tekanan dari pihak lain. Dengan demikian, setiap 

tindakan yang dilakukan Greenpeace lepas dari pengaruh politik maupun ekonomi 

dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan pribadi; misalnya kepentingan negara, 

kelompok atau individu yang ingin mendapatkan keuntungan.42 

a. Peran advokasi Greenpeace sepanjang 5 tahun terakhir terhadap isu 

lingkungan: 

Greenpeace adalah organisasi non-pemerintah internasional yang bergerak 

dalam bidang lingkungan hidup dan melindungi keanekaragaman hayati di seluruh 

dunia. Sebagai advokat lingkungan hidup yang terkenal, Greenpeace memiliki 

peran yang sangat penting dalam mengatasi isu-isu lingkungan hidup global. 

Berikut adalah beberapa peran advokasi Greenpeace selama 5 tahun terakhir: 

1. Melawan perubahan iklim: Greenpeace terus memperjuangkan isu 

perubahan iklim di seluruh dunia dengan memobilisasi masyarakat dan 

mempengaruhi kebijakan pemerintah dan korporasi agar lebih 

memperhatikan isu lingkungan hidup. Salah satu kampanye yang dilakukan 

Greenpeace adalah menuntut perusahaan minyak besar seperti Shell, BP dan 

korporasi transnasional lainnya untuk berhenti melakukan eksplorasi 

minyak dengan teknik pengambilan minyak yang digunakan tidak 

memperhatikan dampak lingkungan dan kesehatan yang baik bagi 

masyarakat sekitar. 

2. Melindungi hutan dan keanekaragaman hayati: Greenpeace juga aktif dalam 

memperjuangkan perlindungan terhadap hutan dan keanekaragaman hayati 

di seluruh dunia, termasuk kampanye untuk mencegah perusakan hutan di 

dunia. 

                                                           
42BAB III OBJEK PENELITIAN, https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/396/jbptunikompp-

gdl-fitriismir-19787-7-bab3.pdf h. 79. 

https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/396/jbptunikompp-gdl-fitriismir-19787-7-bab3.pdf
https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/396/jbptunikompp-gdl-fitriismir-19787-7-bab3.pdf
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3. Mempromosikan energi terbarukan: Greenpeace mempromosikan energi 

terbarukan sebagai alternatif untuk energi fosil dengan mengadvokasi 

pemerintah dan perusahaan untuk lebih beralih ke sumber energi yang lebih 

bersih dan berkelanjutan. Salah satu kampanye Greenpeace adalah meminta 

perusahaan teknologi besar seperti Apple, Google, dan Facebook untuk 

menggunakan energi terbarukan di pusat data mereka. 

4. Mengatasi limbah plastik: Greenpeace juga aktif dalam mengatasi masalah 

limbah plastik di laut dan berusaha mengadvokasi agar korporasi dan 

pemerintah mengambil tindakan untuk mengurangi penggunaan plastik 

sekali pakai dan meningkatkan daur ulang plastik. 

5. Meningkatkan kesadaran masyarakat: Greenpeace aktif dalam memberikan 

edukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai isu lingkungan 

hidup, termasuk melalui kampanye media sosial dan acara publik.43 

b. Advokasi Isu Lingkungan Greenpeace di Indonesia. 

Dalam upaya mengurangi tingkat kerusakan lingkungan yang semakin 

parah, maka Greenpeace melakukan berbagai tindakan, salah satunya adalah 

kampanye dan advokasi mengenai isu kerusakan lingkungan hidup dan 

berkelanjutan di seluruh dunia. Salah satu negara yang kerap kali menjadi objek 

terjadinya isu kerusakan lingkungan adalah Indonesia. Di Indonesia, ada beberapa 

bentuk kampanye dan advokasi yang dilakukan oleh Greenpeace yang berfokus 

pada isu lingkungan di Indonesia, di antaranya: 

1. Kampanye Pengurangan Penggunaan Batu Bara: Batubara dapat 

menyebabkan kerusakan lingkungan karena ekstraksi, produksi, 

transportasi, dan pembakarannya menghasilkan emisi gas rumah kaca dan 

polutan udara dan air lainnya. Ekstraksi batubara biasanya melibatkan 

                                                           
43Greenpeace, “Greenpeace exists because this fragile earth deserves a voice”, 

https://www.greenpeace.org/international/explore/about/ (03 Maret 2023).  

https://www.greenpeace.org/international/explore/about/
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penggalian tambang, yang dapat merusak ekosistem yang ada di sekitarnya, 

termasuk tanah, vegetasi, dan sumber daya air. Tambang batubara juga 

dapat menghasilkan limbah yang terkontaminasi yang dapat merusak 

lingkungan. Produksi batubara juga memerlukan penggunaan air yang 

signifikan dan dapat menyebabkan pencemaran air. Transportasi batubara, 

baik melalui jalur darat maupun sungai, dapat menyebabkan pencemaran 

udara dan air serta kerusakan pada habitat yang dilewati. Saat batubara 

dibakar, emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dan gas 

lainnya dilepaskan ke atmosfer, yang dapat menyebabkan perubahan iklim 

dan pemanasan global.  

Selain itu, batubara juga menghasilkan emisi polutan udara seperti 

sulfur dioksida, nitrogen oksida, dan partikel halus, yang dapat 

menyebabkan berbagai masalah kesehatan bagi manusia dan hewan serta 

merusak lingkungan. Karena dampak negatifnya pada lingkungan dan 

kesehatan manusia, semakin banyak upaya dilakukan untuk 

mempromosikan penggunaan energi yang lebih bersih dan ramah 

lingkungan daripada batubara. Penggunaan batubara secara berlebihan dan 

tidak sesuai dengan prosedur penggunaan dan pemanfaatan akan 

menimbulkan dan menyebabkan dampak buruk salah satunya adalah 

dampak terhadap keadaan lingkungan. Sebagai advokat yang berfokus pada 

isu lingkungan Greenpeace telah banyak melakukan upaya untuk 

mengurangi dampak buruk penggunaan industri batubara. Greenpeace juga 

telah banyak melakukan kampanye berupa aksi protes terhadap perusahaan-

perusahaan yang menggunakan batubara secara berlebihan sebagai bahan 

bakar utama dalam pengelolaan industrinya, yang mana penggunaan 

batubara oleh perusahaan-perusahaan industri sebagai bahan bakar utama 
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energi melebihi ambang batas pemakaian yang tidak pula disertai dengan 

teknologi yang canggih dalam pengelolaan limbah tersebut. Hal tersebut 

menyebabkan banyaknya dampak termasuk dampak paling buruk yang 

ditimbulkan bagi lingkungan. Oleh karena itu, Greenpeace biasa melakukan 

aksi kampanye dengan membentangkan banner anti penggunaan batubara 

di dekat salah satu perusahaan di Indonesia dalam upaya usaha untuk 

mengurangi tingkat kerusakan lingkungan di Indonesia.44 Sebagaimana 

tergambar dalam banner dibawah: 

Gambar 5: Greenpeace Tolak PLTU Batang 

 

 

 

 

 

 

Sumber: https://news.detik.com/foto-news/d-1957566/greenpeace-tolak-pltu-

batang 

 

2. Teguran Terhadap Perusahaan: Tindakan Greenpeace selanjutnya adalah 

menekankan perusahaan-perusahaan yang menyebabkan kerusakan 

lingkungan akibat aktivitas bisnisnya. Adapun kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan oleh Greenpeace untuk menekan perusahaan-perusahaan tersebut 

antara lain adalah: a) membuat laporan dan penelitian. Greenpeace 

melakukan investigasi dan penelitian untuk mengungkapkan praktik-praktik 

buruk dari perusahaan-perusahaan tertentu yang menyebabkan kerusakan 

lingkungan. Sebagaimana salah satu contoh laporan yang telah diterbitkan 

oleh Greenpeace bertajuk “Desa Terkepung Tambang Batubara: Kisah 

Investasi Banpu.” Hasil dari investigasi tersebut dijadikan laporan yang 

                                                           
44Ega Rosalina & Dian Yuliasri, Melawan Demi Alam Dan Kehidupan Sembilan Cerita 

Masyarakat di Akar Rumput Mempertahankan Hak dan Menangkis Ancaman dan Kriminalisasi, 

(Jakarta: KEMITRAAN, 2021), h. 14. 

https://news.detik.com/foto-news/d-1957566/greenpeace-tolak-pltu-batang
https://news.detik.com/foto-news/d-1957566/greenpeace-tolak-pltu-batang
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kemudian dibagikan ke publik, regulator, dan pemerintah. Laporan tersebut 

bertujuan untuk menekan perusahaan-perusahaan tersebut agar bertanggung 

jawab dan berubah45; b) aksi-aksi protes: Greenpeace sering melakukan 

aksi-aksi protes secara damai untuk mengekspos perusahaan-perusahaan 

yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Aksi-aksi protes 

tersebut biasanya dilakukan di depan kantor perusahaan atau lokasi-lokasi 

yang terkait dengan aktivitas perusahaan tersebut. Aksi-aksi protes tersebut 

bertujuan untuk menekan perusahaan-perusahaan yang tersangka 

menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan agar bertanggung jawab 

atas aktivitas bisnisnya .46 

3. Advokasi Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca: Greenpeace 

memperjuangkan penurunan emisi gas rumah kaca di Indonesia. Dengan 

cara meminta pemerintah dan industri untuk mengambil tindakan nyata 

dalam mengurangi emisi dan meningkatkan efisiensi energi. 

4. Advokasi Energi Bersih: Greenpeace mempromosikan energi bersih dan 

terbarukan seperti tenaga surya dan angin. Mereka juga meminta 

pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan beralih 

ke sumber energi yang lebih bersih dan terbarukan.47 

5. Advokasi Perlindungan Hutan Indonesia: Greenpeace aktif dalam menjaga 

hutan di Indonesia. Mereka bekerjasama dengan masyarakat adat, LSM 

lokal dan internasional, serta pihak-pihak lain untuk menghentikan 

deforestasi dan mendorong pengelolaan hutan yang berkelanjutan.48 

                                                           
45Indra Nugraha, “Laporan Greenpeace Ungkap Kehancuran Daerah Kala Terkepung 

Tambang Batubara” https://www.mongabay.co.id/2016/04/01/laporan-greenpeace-ungkap-

kehancuran-daerah-kala-terkepung-tambang-batubara/ (03 Maret 2023). 

46Dori Gusman & Tri Joko Waluyo, “Peran Greenpeace dalam Penanganan Kerusakan 

Lingkungan (Polusi Udara dan Air) di China”, Jurnal Transnasional, 6, no. 2, (2015): h. 1668-1669. 
47Kannial Laia, “Walhi Ekspansi Tambang Nikel Perparah Emisi Gas Rumah Kaca”, 

https://betahita.id/news/lipsus/6023/walhi-ekspansi-tambang-nikel-perparah-emisi-gas-rumah-

kaca- (03 Maret 2023).  
48Greenpeace International, “Stand for Forest Global Campaign Style Guide Greenpeace”, 

https://securedstatic.greenpeace.org/international/Global/international/code/2016/forests/styleguid

https://www.mongabay.co.id/2016/04/01/laporan-greenpeace-ungkap-kehancuran-daerah-kala-terkepung-tambang-batubara/
https://www.mongabay.co.id/2016/04/01/laporan-greenpeace-ungkap-kehancuran-daerah-kala-terkepung-tambang-batubara/
https://betahita.id/news/lipsus/6023/walhi-ekspansi-tambang-nikel-perparah-emisi-gas-rumah-kaca-%20(03
https://betahita.id/news/lipsus/6023/walhi-ekspansi-tambang-nikel-perparah-emisi-gas-rumah-kaca-%20(03
https://securedstatic.greenpeace.org/international/Global/international/code/2016/forests/styleguide/index.html?_ga=2.220713435.2134257102.1504627549-1417508567.1456825236
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6. Advokasi Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai: Greenpeace juga 

mengadvokasi pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Greenpeace 

meminta industri guna untuk berinvestasi dalam solusi alternatif yang lebih 

ramah lingkungan dan meminta pemerintah untuk menerapkan peraturan 

yang ketat tentang penggunaan plastik sekali pakai.49 

Umumnya, Greenpeace banyak melakukan advokasi melalui kampanye, 

penggalangan dana, kampanye di media sosial, aksi protes dan demonstrasi, serta 

pendidikan dan pelatihan. Mereka juga bekerjasama dengan LSM dan pihak lain 

untuk mencapai tujuan bersama dalam memperjuangkan isu-isu lingkungan 

hidup.50 

3. Persoalan Lingkungan Pasca Eksplorasi Tambang/Migas di Sulawesi 

Tengah 

Sejak tahun 2008, Kementerian Kehutanan telah merilis data yang 

menunjukkan bahwa perizinan pertambangan semakin tidak terkendali, terutama 

setelah diberlakukannya otonomi daerah. Setiap harinya, sekitar 6-7 Izin Usaha 

Pertambangan dikeluarkan, dan luas kawasan hutan yang digunakan untuk IUP 

eksplorasi mencapai 844.835 hektar, sedangkan kawasan yang digunakan untuk 

IUP Operasi produksi mencapai 1.001.445 hektar. Berdasarkan laporan WALHI 

Sulteng pada tahun 2021, Sulteng memiliki 1.150 izin pertambangan yang tersebar 

di wilayah tersebut.51 

                                                           
e/index.html?_ga=2.220713435.2134257102.1504627549-1417508567.1456825236 (03 Maret 

2023). 
49David Gerratt, “Plastic & Climate the Hidden Cost of a Plastic Planet”, 

https://www.ciel.org/wp-content/uploads/2019/05/Plastic-and-Climate-FINAL-2019.pdf (03 Maret 

2023). 
50Morrisan, Teori Komunikasi Dari Individu Hingga Massa, (Jakarta: Prenada Media Grup, 

2013), h. 31. 
51Palu Poso, “Sulawesi Tengah Dikepung Industri Ekstraktif” kumparan.com, 

https://kumparan.com/paluposo/sulawesi-tengah-dikepung-industri-ekstaktif-1xQztoSxHJ8/full. 03 

Maret 2023). 

https://securedstatic.greenpeace.org/international/Global/international/code/2016/forests/styleguide/index.html?_ga=2.220713435.2134257102.1504627549-1417508567.1456825236
https://www.ciel.org/wp-content/uploads/2019/05/Plastic-and-Climate-FINAL-2019.pdf%20(03
https://kumparan.com/paluposo/sulawesi-tengah-dikepung-industri-ekstaktif-1xQztoSxHJ8/full
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WALHI melaporkan bermula dari adanya keputusan yang dikeluarkan oleh 

Bupati Banggai yang disampaikan melalui Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup Kabupaten Banggai dengan nomor 660/029/Bid.I/BPLH/2015, berisi 

tentang pemberian izin usaha pertambangan, dibuktikan dengan adanya 

pembangunan dermaga penumpang karyawan dan fasilitas tambat kapal penunjang 

operasi proyek kilang LNG PT Donggi-Senoro LNG di Desa Uso, Kecamatan 

Batui, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Hal tersebut menyebabkan 

awal mulai kegiatan pengoprasian kerja sama proyek eksplorasi migas Mitsubishi 

Corporation yang diprakarsai oleh PT.DSLNG. 

Secara umum, dengan diterbitkannya peraturan izin usaha pertambangan oleh 

pemerintah daerah Sulawesi Tengah, memberikan dampak terhadap lingkungan 

hidup masyarakat khususnya masyarakat yang tinggal disekitar wwilayah 

pengoprasian perusahaan tersebut. Dibuktikan, setelah pertauran tersebut berhasil 

disahkan dan pasca kegiatan tersebut berlangsung telah menimbulkan dampak 

negatif terhadap lingkungan. Dampak-dampak tersebut antara lain adalah 

deforestasi hutan, hilangnya mata pecarian masyarakat, polusi, penurunan 

produktivitas lahan, peningkatan kepadatan tanah, erosi dan sedimentasi, gerakan 

tanah atau longsoran, gangguan pada flora dan fauna, gangguan pada kesehatan 

masyarakat, dan berdampak pada perubahan iklim mikro. Selain itu, setelah 

pertambangan berakhir, terjadi dampak pasca tambang seperti perubahan morfologi 

dan topografi lahan, perubahan bentang alam menjadi tidak teratur yang 

menciptakan lubang-lubang terjal dan gundukan tanah bekas timbunan alat berat, 

lahan menjadi tidak produktif dan rawan longsor, serta deforestasi.52 

Aktivitas eksplorasi tambang dapat memberikan dampak yang signifikan 

terhadap lingkungan, termasuk yang terjadi di Sulawesi Tengah. Pasca eksplorasi 

                                                           
52Aulia Hakim (28 tahun), Ketua Advokat Kampanye WALHI Sulteng, Wawancara, 

Makassar, 02 Februari 2023. 
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tambang yang terjadi di Sulawesi Tengah oleh Mitsubishi Corporation, banyak 

menimbulkan permasalahan khususnya dalam isu lingkungan hidup masyarakat.  

Terdapat 3500 titik lubang pasca penambangan di  Sulawesi Tengah. Atau 

setidaknya 8 juta hektar lahan pasca penambangan di Indonesia hingga saat ini 

belum dilakukan reklamasi. Akibatnya, rentang 8 tahun terakhir, dalam data laporan 

WALHI Sulteng, tercatat terdapat 32 orang meninggal di Sulawesi Tengah yang 

didominasi anak-anak, dan secara nasional tercatat 115 jiwa meninggal akibat 

tenggelam di lubang bekas tambang. Ini tentu sangat memprihatinkan mengingat 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara 

dan peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca 

Tambang, mewajibkan pelaku usaha untuk melakukan reklamasi pasca 

penambangan. Bahkan, ada uang jaminan yang ditahan sebagai komitmen pelaku 

usaha untuk memulihkan dan memperbaiki lahan sesuai dengan peruntukannya.53 

Namun kenyataannya, masih sangat banyak perusahaan pertambangan yang 

belum melakukan reklamasi atas lahan bekas penambangan. Pengusaha seolah 

bebas melenggang dari kewajiban pasca penambangan yang dilakukan. Jutaan 

hektar lubang pasca penambangan menjadi bukti nyata akan persoalan besar dalam 

penambangan di Indonesia. Dalam catatan Ditjen Minerba Kementerian ESDM, 

sampai Juni 2022 saja, sebanyak 60% atau sekitar 1.569 pemegang IUP (Izin Usaha 

Pertambangan) dari 2.579 pemegang IUP dari PMDN (penanaman modal dalam 

negeri) tidak memberikan dana jaminan reklamasi.54 

Pertambangan di Indonesia dilakukan dengan sistem penambangan terbuka 

(open pit mining) sehingga berdampak terhadap kerusakan lingkungan, antara lain 

                                                           
53Christopher Paino, “Eksploitasi Alam di Sulawesi Tengah Terus Dilakukan Secara 

Masif” mongabay.co.id, https://www.mongabay.co.id/2014/12/30/eksploitasi-alam-di-sulawesi-

tengah-terus-dilakukan-secara-masif/ (03 Maret 2023). 
54Agi, “1.569 Perusahaan Tambang Disebut Belum Taruh Dana Reklamasi”, 

https://m.cnnindonesia.com (03 Maret 2023). 

https://www.mongabay.co.id/2014/12/30/eksploitasi-alam-di-sulawesi-tengah-terus-dilakukan-secara-masif/
https://www.mongabay.co.id/2014/12/30/eksploitasi-alam-di-sulawesi-tengah-terus-dilakukan-secara-masif/
https://m.cnnindonesia.com/
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hilangnya vegetasi hutan, flora dan fauna serta lapisan tanah. Banyaknya dampak 

negatif yang muncul akibat penambangan tersebut menjadi perhatian serius, inilah 

sebab reklamasi wajib dilaksanakan pasca penambangan oleh pengusaha, sebagai 

bentuk pencegahan kerusakan lingkungan akibat pertambangan. Reklamasi 

menurut ketentuan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang 

tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan dan memperbaiki kualitas 

lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.55 

Pasca eksplorasi tambang/migas yang terjadi di Sulawesi Tengah oleh 

korporasi transnasional (Mitsubishi Corporation), banyak menimbulkan 

permasalahan khususnya dalam isu lingkungan hidup masyarakat. Hal ini 

sebagaimana di ungkapkan oleh Aulia Hakim selaku ketua Pengkampanye WALHI 

Sulteng, bahwa terdapat beberapa persoalan lingkungan pasca eksplorasi migas 

Mitsubishi Corporation yang harus segera diatasi, antara lain: 

a. Kerusakan ekosistem: 

“Pasca eksplorasi Migas Mitsubishi Corporation ini telah menciptakan 

kerusakan terhadap ekosistem dan mengganggu keseimbangan alam, 

hal tersebut ditandai dengan beberapa kasus yang terjadi seperti 

penggundulan hutan, hilangnya mata pencaharian masyarakat 

khususnya bagi para nelayan pesisir sekitar area proyek eksplorasi 

migas, perampasan lahan, penebangan pohon, dan pengambilan air 

tanah yang berlebihan. Hal ini telah menyebabkan kerusakan pada 

tanah, dan meningkatnya risiko bencana alam seperti banjir dan 

longsor”56 

 

Ungkapan dari bapak Aulia Hakim menyatakan bahwa, eksplorasi 

migas yang dilakukan oleh Mitsubishi Corporation telah menyebabkan 

kerusakan pada ekosistem dan mengganggu keseimbangan alam. Hal 

tersebut terlihat dari beberapa kasus yang terjadi, seperti penggundulan 

                                                           
55Patiung “Kebijakan Reklamasi dan Revegetasi Lahan Bekas Penambangan (Studi Kasus 

Penambangan Batubara Indonesia)”, Jurnal Teknik Lingkungan, 3, no.1, (2017): h.17. 
56Aulia Hakim, Pengkampanye WALHI Sulteng, Wawancara, Makassar,  03 Maret 2023. 
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hutan, hilangnya mata pencaharian masyarakat, terutama para nelayan di 

daerah pesisir di sekitar area proyek eksplorasi migas, perampasan lahan, 

penebangan pohon, dan pengambilan air tanah yang berlebihan. Sehingga 

dapat dilihat bahwa eksplorasi migas yang dilakukan oleh Mitsubishi 

Corporation tidak dilakukan secara bertanggung jawab dan telah merugikan 

lingkungan dan masyarakat di sekitar wilayah proyek. 

b. Pencemaran air: Pasca Eksplorasi Migas Mitsubishi Corporation ini juga 

telah menimbulkan pencemaran air dari aktivitas produksinya, baik melalui 

limbah cair. Eksplorasi Migas Mitsubishi Corporation dapat menimbulkan 

pencemaran air dari berbagai aktivitas produksinya, seperti pengeboran, 

pengangkutan, dan pengolahan minyak mentah. Pada tahap pengeboran, 

terdapat risiko terjadinya kebocoran cairan dan gas berbahaya seperti 

hidrogen sulfida (H2S) yang dapat mencemari air. Selain itu, pengangkutan 

minyak mentah dan produk-produk turunannya melalui pipa juga dapat 

menimbulkan kebocoran yang berpotensi mencemari air. Sementara itu, 

pengolahan minyak mentah juga menghasilkan limbah cair yang 

mengandung bahan kimia berbahaya seperti logam berat, fenol, dan senyawa 

hidrokarbon. Jika limbah cair ini tidak diolah dengan baik sebelum dibuang 

ke lingkungan, maka dapat mencemari air dan merusak ekosistem perairan. 

 Hal ini dapat menyebabkan keracunan air bagi hewan dan manusia, serta 

merusak ekosistem perairan.  

c. Pencemaran udara: Pasca eksplorasi migas ini, telah menyebabkan 

pencemaran udara, baik melalui debu yang dihasilkan saat penambangan 

maupun dari peledakan dalam aktivitas produksi. Pada tahap pengeboran, 

debu dan partikel-partikel lainnya dapat terlepas ke udara akibat aktivitas 
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pemboran dan penggalian. Selain itu, pengangkutan dan pengolahan minyak 

mentah juga dapat menghasilkan asap dan gas yang dapat mencemari udara. 

Hal ini menyebabkan gangguan kesehatan pada manusia dan hewan, serta 

kerusakan tanaman. Debu dan partikel-partikel lain yang dihasilkan dari 

aktivitas penambangan dan penggalian Migas Mitsubishi Corporation dapat 

menyebabkan gangguan kesehatan pada manusia dan hewan. Pada manusia, 

paparan debu dapat menyebabkan gangguan pada saluran pernapasan seperti 

iritasi pada hidung dan tenggorokan, batuk, sesak napas, hingga penyakit 

paru-paru. Pencemaran udara akibat aktivitas Migas Mitsubishi Corporation 

juga dapat merusak tanaman. Debu dan partikel-partikel lain yang 

mengendap pada tanaman dapat menghambat proses fotosintesis, sehingga 

pertumbuhan tanaman menjadi terhambat dan kualitas hasil panen menjadi 

menurun. 

d. Limbah Tambang: Limbah tambang seperti tailing, sisa batuan dan bahan 

kimia yang digunakan dalam proses produksi penambangan harus dikelola 

dengan baik untuk mencegah pencemaran lingkungan. Tailing adalah 

endapan yang dihasilkan dari proses pemisahan logam dari bijihnya. Tailing 

ini dapat mengandung bahan-bahan berbahaya dan toksik seperti merkuri, 

sianida, arsenik, dan timbal. Selain itu, sisa batuan dan bahan kimia yang 

digunakan dalam proses penambangan seperti asam sulfat dan hidroksida 

juga dapat mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan baik.57 

Laporan Majalah Tempo juga telah menguraikan bagaimana eksplorasi 

minyak dan gas Mitsubishi Corporation, telah menimbulkan kerusakan disamping 

kerusakan hutan, menjadi penyebab menurunnya populasi burung Maleo yang 

hampir musnah di pulau Banggai. Kebocoran gas yang terjadi pada tahun 2018 lalu 

                                                           
57Aulia Hakim, Ketua Pengkampanye WALHI Sulteng, Wawancara, Sinorang, 14 Maret 

2023.  
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telah membunuh maleo dan burung-burung lainnya, yang juga menyebabkan 

penduduk menderita mual-mual dan sakit kepala. Pulau Tika, yang telah diubah 

menjadi tempat pendaratan terminal tanker, juga merupakan tempat tinggal 400 

keluarga masyarakat pelaut Bajo. Protes yang dilancarkan penduduk itu dijawab 

dengan ancaman, “Tetap tinggal atau pergi dari wilayah itu” Menurut Tempo, 

Mitsubishi Corporation juga berniat mengubah Bangkiriang, hutan lindung satwa 

liar, menjadi tempat eksplorasi minyak dan gas nantinya. 

Melihat banyaknya dampak buruk yang terjadi, untuk dapat mengatasi 

persoalan lingkungan pasca eksplorasi migas/tambang di Sulawesi Tengah ini, 

perlu dilakukan upaya pencegahan dan mitigasi dampak lingkungan sejak awal 

aktivitas tambang dilakukan. Selain itu, pemerintah dan perusahaan tambang juga 

harus melakukan restorasi lahan bekas tambang dan mengelola limbah tambang 

dengan baik. Masyarakat dan pihak terkait juga harus dilibatkan dalam upaya 

menjaga kelestarian lingkungan dan memperjuangkan hak-hak mereka atas 

lingkungan yang sehat dan lestari.58 

Bukan hanya itu saja, pasca eksplorasi migas ini, banyak menimbulkan 

dampak buruk bagi kehidupan masyarakat khususnya bagi masyarakat pesisir. Di 

mana dari data riset penelitian WALHI Sulteng yang berjudul “Hancurnya 

Ekosistem Pesisir Hingga Dampak Buruk Pertambangan Terhadap Kesehatan 

Masyarakat di Sulawesi Tengah Pasca Eksplorasi Tambang”. Dari riset tersebut 

WALHI Sulteng menyebutkan di tahun 2012 pemerintah mengeluarkan kebijakan 

UU Minerba yang melarang ekspor mineral mentah sehingga pada tahun yang sama 

salah satu perusahaan migas terbesar yang beroperasi di Kabupaten Banggai, 

Sulawesi Tengah yakni PT. Donggi Senoro Liquefied Natural Gas (DSLNG) 

menggagas kerjasama dengan perusahaan dagang terbesar asal Jepang (Mitsubishi 

                                                           
58Irianto Uno, “Potensi Bahan Galian Dan Mitigasi Bencana Alam Di Wilayah Sulawesi 

Tengah”, Jurnal SMARTek, 8, no. 1, (2010): h. 50-62. 
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Corporation) dan Korea untuk membangun sebuah pabrik industri pengolahan 

migas. Dari hasil kerjasama tersebut kemudian berdiri PT. Donggi Senoro 

Liquefied Natural Gas (DSLNG). Seiring dengan perkembangan investasi 

pertambangan di wilayah tersebut PT. DSLNG dan beberapa perusahaan lain 

bersama pemodal asal Jepang dan Korea, kemudian mendirikan kawasan Industri 

pengolahan migas. Saat ini paling tidak lebih dari 20 lebih perusahaan pengolahan 

migas yang beroperasi di kawasan Provinsi Sulawesi Tengah. 

PT. DSLNG sendiri adalah perusahaan yang didirikan dari hasil konsorsium 

antara PEMDA Sulteng dengan pemerintah Jepang dan Korea dengan kepemilikan 

saham terbesar dimiliki oleh Jepang yaitu 75 % dan Korea sebesar 25 % dan sisanya 

adalah Indonesia. Tahun 2015 infrastruktur pabrik smelter pengolahan migas PT. 

DSLNG mulai dibangun, tepatnya di Desa Uso, Kecamatan Batui, Kabupaten 

Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Setelah melewati tahap konstruksi cepat, 

kawasan industri DSLNG sudah beroperasi sejak 2015. Kawasan industri seluas 

3.000 hektar itu sudah diisi berbagai perusahaan (tenants). Data resmi Dinas Tenaga 

Kerja menyebut jumlah tenaga kerja sudah mencapai lebih dari 38.000 pekerja.  

Dampak pasca aktivitas eksplorasi migas di Sulawesi tengah terangkum 

dalam temuan-temuan lapangan peneliti, sebagai berikut: 

a. Para nelayan di Kecamatan Batui Pesisir mengkonfirmasi bahwa terjadi 

pencemaran di pesisir dan laut di sekitar tambang. Menurut bapak Ateng, 

seorang nelayan dari desa Uso, sebelum hadirnya perusahaan tambang di 

wilayah tersebut, nelayan dapat menangkap ikan yang sangat banyak 

dalam sehari jenis ikannya pun bermacam-macam sesuai dengan 

musimnya. Namun, sejak hadirnya PT. DSLNG, tangkapan ikan terus 

menurun dan ikan laut di desa Uso tidak dapat berkembang biak seperti 

dulu. Bapak Ateng menyatakan bahwa ini disebabkan oleh kerusakan 
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lingkungan di wilayah pesisir dan laut, terutama di bagian Pesisir, yang 

disebabkan oleh banyaknya endapan lumpur sisa pertambangan yang 

terbawa oleh air saat musim hujan dan perubahan warna air laut menjadi 

keruh dan kecoklatan. Kondisi ini membuat nelayan harus pergi ke 

perairan yang jauh dari desa Uso untuk mencari ikan.59 

b. Dampak negatif yang diakibatkan oleh aktivitas pertambangan terhadap 

wilayah pesisir dan laut Desa Honbola diantaranya endapan lumpur yang 

berakibat pada kerusakan hutan mangrove yang sudah mencapai 

kedalaman 2 sampai 6 meter. Kerusakan hutan mangrove tersebut 

berimplikasi terhadap kehilangan salah satu sumber mata pencaharian 

warga Desa Honbola yang dulunya memanfaatkan lokasi hutan mangrove 

tersebut sebagai tempat budidaya kepiting. Berdasarkan keterangan dari 

Sukardi Desa Honbola dahulu dikenal sebagai salah satu desa penghasil 

kepiting dengan kualitas ekspor. Sebelum masifnya aktivitas 

pertambangan di Desa Honbola dan desa-desa di Kecamatan Batui 

Pesisir, kepiting yang dihasilkan dari hutan mangrove desa Honbola dijual 

ke beberapa perusahaan ekspor perikanan di Kota Kendari Sulawesi 

Tenggara Dampak negatif ini diakibatkan oleh lumpur sisa pertambangan 

yang terbawa aliran sungai dan mengendap di wilayah pesisir yang 

ditumbuhi hutan mangrove yang lebat. Dampak negatif tersebut juga 

terlihat dari endapan lumpur di sungai yang ditumbuhi rumpun sagu yang 

dahulu menjadi salah satu sumber pangan lokal masyarakat Desa 

Honbola. Selain itu sebagian lokasi pembangunan pabrik migas DSLNG 

yang dibangun di wilayah pesisir desa Uso tersebut dan mencolok serta 

mereklamasi puluhan hektar wilayah laut desa Honbola. Menurut bapak 

                                                           
59Ateng, Masyarakat, Wawancara, Uso, 16 Maret 2023. 
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Adib, selaku masyarakat pesisir desa Honbola, sangat kuat dugaan 

kekeruhan air laut di wilayah pulau-pulau kecil di Kecamatan Batui dan 

memenuhi kepulauan, merupakan akibat aktivitas proyek eksplorasi 

migas di Kecamatan Batui Pesisir. 60 

c. Salah satu desa yang terdampak parah oleh aktivitas proyek eksplorasi 

migas DSLNG di Kecamatan Batui Pesisir adalah desa Nonong. Seperti 

desa-desa lain di sekitarnya, desa Nonong juga memiliki perkampungan 

nelayan tradisional yang dihuni oleh sekitar 20 keluarga nelayan. PT. 

Pembangunan Gas Matindok (PPGM) merupakan salah satu perusahaan 

tambang yang beroperasi di desa tersebut dan telah memiliki IUP sejak 

tahun 2009. Perusahaan tersebut juga menjadi salah satu penyuplai ore ke 

kawasan PT. DSLNG dan telah melakukan aktivitas pertambangan di 

desa Nonong antara tahun 2010 sampai tahun 2012. Dalam wawancara 

dengan masyarakat Nonong, Bapak Sarip yang merupakan seorang 

nelayan, mengeluhkan dampak negatif aktivitas pertambangan di desa 

tersebut. Ia menyatakan bahwa pada masa sebelumnya, yakni tahun 2010 

sampai 2013, nelayan desa Nonong dapat dengan mudah menangkap ikan 

hanya di sekitar desa, bahkan di dekat muara sungai saat air pasang 

mereka sudah dapat menangkap ikan putih dan ikan kakap merah yang 

cukup besar. Namun, saat ini menurutnya para nelayan harus pergi jauh 

ke laut untuk bisa menangkap ikan.61 

d. Desa Uso dan Sisipan yang merupakan salah satu desa yang sangat 

terdampak pertambangan dan industri pengolahan migas karena wilayah 

tersebut tidak jauh dari kawasan Industri PT. DSLNG. Menurut 

                                                           
60Adib, Masayarakat, Wawancara, Honbola, 16 Maret 2023. 

 
61Sarip, Masyarakat, Wawancara, Nonong, 16 Maret 2023. 
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keterangan warga, bapak Ateng dan ibu Mariyama saat ini PT. DSLNG 

sedang melakukan pembangunan pelabuhan bongkar muat untuk 

kebutuhan pabrik migas yang rencananya akan dibangun di desa tersebut. 

Dari keterangan salah seorang nelayan desa Uso,bapak  Ateng  dan ibu 

Mariyama, diperoleh informasi bahwa wilayah pesisir dan laut di desa 

Uso dan Sisipan sudah tercemar lumpur dan limbah pertambangan migas 

dan berminyak. Menurutnya air laut berminyak diduga karena adanya 

tumpahan minyak dari kapal pengangkut LNG. Padahal sebelum adanya 

aktivitas proyek migas dan pabrik pengolahan migas di kawasan PT. 

DSLNG laut, di Desa Uso sangat jernih dan sangat menguntungkan bagi 

nelayan karena dengan mudah mereka mendapatkan ikan yang 

melimpah.62  

e. Kecamatan Batui merupakan wilayah pesisir dan laut yang paling 

terdampak oleh eksplorasi migas. Di sana, PT. Pembangkit Listrik Tenaga 

Mesin Gas (PLTMG) menjalankan operasinya sebagai pemasok bahan 

baku gas di kawasan industri PT. DSLNG, yang juga terletak di wilayah 

yang sama. Selain itu, terdapat 20 perusahaan smelter yang terus 

beroperasi di lahan seluas sekitar 2000 hektar. WALHI Sulteng menemui 

keluarga nelayan Bapak Mashudin di desa Lamo, yang tinggal kurang dari 

1 kilometer dari pelabuhan armada bongkar muat ore di kawasan industri 

PT. DSLNG. Dalam wawancara dengan keluarga nelayan tersebut, 

terungkap bahwa sejak PT. PLTMG memulai operasinya pada tahun 

2009, aktivitas budidaya ikan laut di wilayah tersebut terganggu akibat 

pencemaran laut yang disebabkan oleh eksplorasi migas PT. PLTMG di 

Desa Lamo. Hal ini berdampak pada aktivitas keramba jaring ikan dan 

                                                           
62Rohayah, Masyarakat, Wawancara, Uso, 16 Maret 2023. 



112 
 

 
 

wilayah tangkap nelayan di laut Desa Lamo. Sebagai akibatnya, sebagian 

besar nelayan yang bertahan di Desa Lamo harus melaut hingga ke 

wilayah pulau di Kecamatan Batui untuk dapat menangkap ikan.63 

a. Respon Masyarakat Terhadap Persoalan Lingkungan Pasca Eksplorasi 

Tambang/Migas Mitsubishi Corporation di Sulawesi Tengah. 

Sulawesi Tengah merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya alam, 

termasuk tambang minyak dan gas, tambang emas dan nikel. Namun, aktivitas 

tambang tersebut seringkali menimbulkan dampak kerusakan lingkungan yang 

serius dan merugikan bagi masyarakat setempat. Hal tersebut tercermin dari adanya 

PT. DSLNG Mitsubishi Corporation yang dibangun tepatnya di desa Uso, 

Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam aktivitas 

eksplorasi produksi migasnya telah membawa dampak bagi lingkungan dan 

masyarakat sekitar. Masyarakat yang terdampak langsung oleh eksplorasi proyek 

migas Mitsubishi Corporation memberikan respon terhadap persoalan lingkungan 

pasca eksplorasi migas tersebut. Aktivitas pertambangan tersebut banyak menuai 

kritik dari masyarakat baik non-kelompok maupun kelompok (LSM/NGO 

domestik).64 Adapun respon masyarakat terhadap persoalan lingkungan pasca 

eksplorasi migas/tambang di Sulawesi Tengah sebagai berikut: 

1. Respon masyarakat (non-kelompok) Sulawesi Tengah terhadap persoalan 

lingkungan pasca eksplorasi tambang  

Banyaknya dampak buruk yang ditimbulkan akibat aktivitas proyek 

eksplorasi migas PT. DSLNG, Mitsubishi Corporation di Sulawesi Tengah, yang 

ditandai dengan perampasan lahan, hilangnya mata pencaharian masyarakat, 

khususnya bagi para nelayan, deforestasi hutan, dan sebagainya membuat 

                                                           
63Mahsudin, Masyarakat, Wawancara, Lamo, 16 Maret 2023. 
64Ega Rosalina & Dian Yuliasri, Pergulatan Warga untuk Bebas dari Kepungan 

Pencemaran, Melawan Demi Alam Dan Kehidupan Sembilan Cerita Masyarakat di Akar Rumput 

Mempertahankan Hak dan Menangkis Ancaman dan Kriminalisasi, h. 29-30. 
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masyarakat Sulawesi Tengah merespon dengan kritik dan protes keras khususnya 

masyarakat yang berada di dekat wilyah pengoprasian perusahaan tersebut terhadap 

kerusakan lingkungan yang terjadi sebagai akibat dari aktivitas proyek tersebut. 

Mereka juga menuntut tanggung jawab dari perusahaan migas dan pemerintah 

untuk memperbaiki dampak negatif yang telah terjadi. Beberapa kelompok 

masyarakat Sulawesi Tengah yang terdampak juga telah mengajukan gugatan 

hukum dan tuntutan ganti rugi terhadap perusahaan tambang dan pemerintah. Akan 

tetapi hal tersebut tidak direspon oleh pihak-pihak pemerintah dan pihak 

perusahaan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Adib, bapak Husin 

Dayanun, bapak Ateng, bapak Mahendra, ibu Mariyama dan Ibu Rohaya selaku 

masyarakat yang tinggal di dekat perusahaan DSLNG. Sebagaimana diungkapkan 

oleh Ibu Rohayah, bahwa: 

 

“Adanya perusahaan ini sudah ba rusak lingkungan. Masyarakat para nelayan 

yang dulunya dorang hanya ba tangkap (ba cari ikan) di bagian-bagian dekat 

rumah sini, sekarang dorang so te bisa lagi ba cari ikan di area perusahaan itu 

(DSLNG) dekat-dekat sini. Jangankan ba cari ikan, pigi ba lewat saja so te 

bisa, (dilarang). Jadi kasian torang yang hanya ba kerja sebagai nelayan 

sekarang so sengsara, mo ba cari ikan so harus pigi di tempat yang jauh-jauh. 

Kalau te pigi te dapat penghasilan”65 

 

Pernyataan yang diungkapkan oleh Ibu Rohaya, menyatakan bahwa adanya 

perusahaan (DSLNG) telah berdampak negatif terhadap lingkungan dan membuat 

para nelayan di sekitar wilayah perusahaan tidak bisa lagi mencari ikan di area 

tersebut. Sebagai akibatnya, para nelayan yang dulunya hanya mencari ikan di 

sekitar rumah mereka sekarang harus pergi ke tempat yang lebih jauh untuk mencari 

ikan, dan ini menyebabkan kesulitan dalam mencari penghasilan. Pernyataan 

tersebut menunjukkan bahwa adanya perusahaan DSLNG telah merugikan 

                                                           
65Rohayah, Masyarakat, Wawancara, Uso, 16 Maret 2023. 
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masyarakat khususnya masyarakat di sekitar perusahaan yang bergantung pada 

sumber daya alam di daerah tersebut. 

Selain itu, diungkapkan oleh bapak Ateng masyarakat desa Uso, bahwa: 

 

“Dulu di desa ini (Uso) banyak tempat-tempat penangkaran budidaya 

kepiting, untuk di ekspor ke luar daerah, ada yang di ekspor ke Kalimantan, 

Makassar, tapi sekarang setelah adanya perusahan itu, samua tempat-tempat 

budidaya kepiting so digusur akhirnya sekarang so te ada lagi tempat buat 

budidaya kepiting-kepiting. Masyarakat (nelayan) juga so susah sekarang ba 

cari kepiting karena tempatnya so digusur”. 66 

 

Pernyataan yang diungkapkan oleh bapak Ateng, menyatakan bahwa sebelum 

adanya perusahaan tersebut, di desa Uso terdapat banyak tempat penangkaran 

budidaya kepiting yang di ekspor ke luar daerah, seperti Kalimantan dan Makassar. 

Namun, setelah hadirnya perusahaan tersebut, semua tempat penangkaran kepiting 

digusur dan tidak ada lagi tempat untuk melakukan budidaya kepiting. Dampak dari 

digusurnya tempat penangkaran kepiting tersebut adalah masyarakat, terutama para 

nelayan, mereka menjadi kesulitan dalam mencari kepiting sebagai sumber 

penghasilan. Oleh karena itu, keberadaan perusahaan tersebut telah merugikan 

masyarakat dan lingkungan sekitar, dengan merusak sumber daya alam dan 

mengganggu mata pencaharian masyarakat. 

Selain itu, bapak Husin Dayinun, selaku masyarakat yang terdampak dari 

aktivitas eksplorasi migas juga mengatakan bahwa: 

 

“Perusahaan itu sudah banyak ba ambil lahan masyarakat, lahan perkebunan, 

tapi apalah daya kami, masyarakat kecil begini. Mau menuntut juga sudah 

dilakukan, tapi tidak pernah didengarkan. Lahan yang masuk dalam daftar 

jalan eksplorasi migasnya perusahaan ini hanya mendapatkan ganti rugi. 

Itupun sebenarnya tidak sebanding. Tapi, torang mo melawan bagaimana? 

Apa semua sudah dilakukan, tuntutan juga sudah, tapi sampai sekarang 

pemerintah juga hanya merespon sebatas buat rapat saja, tapi tidak ada jalan 
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keluar. Hanya buntu-buntu di tengah jalan. Seperti baru-baru ini, berapa 

minggu lalu itu, sudah dilakukan rapat masalah dampak ini perusahaan 

khususnya bagi nelayan yang terdampak sekali, di rapat lalu, masyarakat 

dijanjikan mau ada kompensasi dari perusahaan tapi sampe sekarang tidak 

ada muncul itu kompensasi. Masyarakat so berharap sekali, tapi nyatanya 

sampai sekarang tidak ada juga bantuan-bantuan itu datang”67 

 

Pernyataan dari bapak Husin Dayinun menyatakan bahwa, perusahaan telah 

mengambil lahan masyarakat dan perkebunan sebagai bagian dari jalan eksplorasi 

migas perusahaan DSLNG. Meskipun masyarakat sudah menuntut seperti ganti 

rugi atas kerusakan lingkungan dan perampasan lahan, akan tetapi pemerintah 

sampai saat ini tidak merespon dengan baik tuntutan tersebut. Hal ini dibuktikan 

dengan hingga saat ini pemerintah hanya menggelar rapat, namun tidak 

memberikan solusi yang jelas atas dampak perusahaan tersebut. Contohnya, pada 

rapat terakhir, masyarakat dijanjikan akan ada kompensasi dari perusahaan, namun 

hingga sampai saat ini tidak ada bantuan pun yang datang. Masyarakat kecil seperti 

mereka merasa tidak berdaya dan tidak dihiraukan oleh pemerintah maupun 

perusahaan. Sehingga, kehadiran perusahaan tersebut telah mengambil sumber 

daya alam dan merugikan masyarakat, serta kurangnya kepedulian dari pemerintah 

dan perusahaan terhadap dampak yang ditimbulkan. 

Melihat dampak yang terjadi, masyarakat tidak tinggal diam, mereka 

(masyarakat) juga melakukan aksi-aksi kampanye, dan demonstrasi serta petisi, 

untuk menarik perhatian publik dan menekan pemerintah terhadap persoalan 

lingkungan yang terjadi. Aksi protes dilakukan oleh masyarakat untuk mengajukan 

tuntutan dengan cara menekan bersama massa. Bahkan, untuk merespon 

permasalahan yang terjadi masyarakat telah membuat suatu surat (petisi) bersi 

pernyataan menolak aktivitas pertambangan yang dilakukan Mitsubishi 

Corporation. Sebagaimana terlampir dibawah: 
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Gambar 6: Surat Penolakan Tambang 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dokumen Pribadi Karang Taruna Kecamatan Batui, 2022 

 

Alasan surat tersebut dibuat oleh masyarakat Kecamatan Batui karena 

perusahaan tersebut telah banyak menimbulkan/menciptakan kerusakan lingkungan 

dan membawa dampak negatif bagi kehidupan masyarakat sekitar. Surat pernyataan 

tersebut juga dibuat dengan tujuan untuk menolak aktivitas pertambangan yang 

menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat Batui, Sulawesi Tengah.68 

Selain itu, bukan hanya masyarakat (non-kelompok) saja yang mengkritik 

keras atas persoalan kerusakan lingkungan pasca eksplorasi tambang Mitsubishi 

Corporation. Sebagian masyarakat Sulawesi Tengah, terutama kelompok 

masyarakat adat dan lingkungan hidup juga merespon dengan kritis terhadap 

aktivitas tambang yang merusak lingkungan hidup mereka. Hal tersebut terlihat dari 

aktivitas advokasi WALHI Sulteng, sebuah LSM/NGO yang berfokus pada isu 

lingkungan hidup, merupakan salah satu kelompok yang sangat kritis mengkritik 

persoalan kerusakan lingkungan yang terjadi pasca eksplorasi tambang di Sulawesi 

Tengah. Organisasi ini sering mengecam aktivitas tersebut melalui berbagai aksi. 

Mereka menyampaikan kekhawatiran mereka melalui aksi protes, petisi, dan 

kampanye di media sosial. Kelompok-kelompok tersebut juga mengajukan gugatan 
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dan tuntutan hukum terhadap perusahaan tambang dan pemerintah yang 

bertanggung jawab.69 

2. Respon WALHI Sulawesi Tengah sebagai kelompok LSM domestik terhadap 

persoalan lingkungan pasca eksplorasi tambang/migas di Sulawesi Tengah 

Kekacauan dalam pemberian izin tambang di Sulawesi Tengah telah 

menghadirkan banyak dampak buruk bagi lingkungan serta masyarakat, seperti 

perampasan lahan-lahan rakyat, kriminalisasi, hingga pencemaran lingkungan 

hidup tidak mampu dihindari.70 Berikut adalah respon WALHI Sulteng terhadap 

persoalan lingkungan pasca eksplorasi migas di Sulawesi Tengah: 

a. Menentang eksploitasi migas di Sulawesi Tengah yang merusak lingkungan 

Melihat banyaknya dampak buruk yang ditimbulkan bagi lingkungan dan 

kehidupan masyarakat akibat aktivitas eksplorasi migas Mitsubishi Corporation, 

WALHI Sulteng secara aktif menentang kegiatan proyek eksploitasi Migas 

tersebut, khususnya yang dilakukan oleh PT. DSLNG yang bertempat di desa Uso, 

Kecamatan Batui. Hal tersebut dilakukan melalui aksi-aksi seperti melalui 

kampanye, aksi demonstrasi, untuk menekan perusahaan dan juga pemerintah agar 

memperhatikan dan bertanggungjawab atas dampak buruk yang ditimbulkan oleh 

aktivitas kegiatan eksplorasi migas tersebut. Sebagaimana dibuktikan dari 

banyaknya aksi-aksi demonstrasi yang dilakukan, sebagai berikut: 

 

 

 

                                                           
69Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), “Masa Depan Keadilan Ekologis Di Tahun 

Politik”, Tinjauan Laporan Lingkungan Hidup, (2018): h. 28-29. 
70“Ditengah upaya rakyat mempertahankan ruang-ruang hidupnya, pemerintah nampaknya 

justru membuka jalan lebar bagi para pelaku-pelaku bisnis tambang, dalam upaya memperkuat 

dominasi penguasaan ruang produksi yang sangat berimplikasi terhadap kerusakan lingkungan 

hidup di Sulawesi Tengah”, Aulia Hakim, ketua pengkampanye WALHI Sulteng, Wawancara, 

Makassar, 18 Maret 2023. 
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Gambar 7: Aksi Demonstrasi WALHI menolak Tambang 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dokumen WALHI Sulteng, 2023 

Sebagaimana diungkapkan oleh ketua pengkampanye WALHI Sulteng Aulia 

Hakim, bahawa di tengah upaya masyarakat mempertahankan ruang-ruang 

hidupnya, pemerintah nampaknya justru membuka jalan lebar bagi para pelaku-

pelaku bisnis tambang, dalam upaya memperkuat dominasi penguasaan ruang 

produksi  yang sangat berimplikasi terhadap kerusakan lingkungan hidup di 

Sulawesi tengah. Wacana membuka seluas-luasnya peluang investasi di Sulawesi 

Tengah tidak hanya diarahkan untuk kepentingan pendapatan daerah ataupun 

penyerapan tenaga kerja saja. Tentunya kedua hal tersebut tidak dapat dinafikan, 

akan tetapi konsekuensi negatif dari keberadaan perusahaan tambang juga harus 

menjadi prioritas untuk diselesaikan karena yang selalu merasakan dampak 

buruknya adalah masyarakat bukan pengusaha. Belum lagi dengan hadirnya UU 

No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba, yang menimbulkan berbagai masalah, seperti 

pada Pasal 162 yang menyatakan tentang masyarakat yang mengganggu aktifitas 

pertambangan dalam bentuk apapun dapat dipidana, hingga denda sebesar 100 juta 

rupiah, juga risiko masyarakat menanggung seluruh dampak akibat kerusakan 

lingkungan, bagaimana tidak perusahaan yang terbukti telah melakukan perusakan 

lingkungan dan tidak melaksanakan reklamasi atau kegiatan pasca tambang, tetap 

bisa memperpanjang kontrak selama 2 kali selama 10 tahun. Sumber Daya Alam 

Sulawesi Tengah kini menjadi kerancuan bagi para oligarki, konsekuensinya warga 
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Sulteng kini harus menanggung setengah juta hektar deforestasi hutan, ditambah 

lagi ancaman kerusakan laut akibat ambisi pemerintah membangun pabrik bahan 

baku migas yang mengakibatkan sekiranya 25 juta ton limbah tailing bakal dibuang 

ke laut.71 Sebagaimana diungkapkan bapak Aulia Hakim, bahwa: 

 

“Rekomendasi yang dikeluarkan oleh gubernur sangat-sangat 

memperlihatkan keberpihakan pemerintah saat ini, yang jelas-jelas 

perusahaan ini sudah melakukan tindak pelanggaran hukum dan merugikan 

masyarakat dan negara. Ini sikap buruk dilakukan pemerintah sulteng 

terhadap rakyat telah dibuat sengsara oleh perusahaan ini,”72 

 

Pernyataan dari bapak Aulia Hakim, mengkritik gubernur dan pemerintah 

provinsi Sulteng karena memberikan rekomendasi yang mendukung perusahaan 

yang melakukan pelanggaran hukum dan merugikan masyarakat dan negara. 

Pernyataan ini juga menyatakan bahwa sikap buruk yang dilakukan oleh 

pemerintah terhadap rakyat telah menyebabkan penderitaan bagi masyarakat yang 

dirugikan oleh perusahaan tersebut.  

Menurut bapak Aulia Hakim, proyek eksplorasi migas yang dilakukan oleh 

Mitsubishi Corporation ini akan merusak lingkungan dan mengancam mata 

pencaharian masyarakat lokal. Khususnya bagi masyarakat yang berada di sekitar 

kawasan perusahaan tersebut beroperasi. Oleh karena itu WALHI Sulteng secara 

aktif banyak melakukan aksi-aksi menentang kegiatan tambang yang menimbulkan 

dampak buruk dari aktivitas bisnisnya.73 

b. Memperjuangkan hak-hak masyarakat lokal 

                                                           
71 Aulia Hakim, “Walhi Sulteng Mendorong Pemerintah Mengevaluasi Seluruh Perizinan 

Tambang Di Sulteng” https://walhisulteng.org/walhi-sulteng-mendorong-pemerintah-

mengevaluasi-seluruh-perizinan-tambang-di-sulteng/ (03 Maret 2023). 
72Aulia Hakim, Ketua Pengkampanye WALHI Sulteng, Wawancara, Makassar, 05 Maret 

2023. 
73WALHI Sulteng, Aksi Demonstrasi Masyarakat Sulawesi Tengah Bersama LSM 

Menentang Eksploitasi Tambang, Mempejuangkan Hak-Hak Masyarakat”, 

https://web.facebook.com/walhiST/videos/1225066174571435/ (03 Maret 2023). 

https://walhisulteng.org/walhi-sulteng-mendorong-pemerintah-mengevaluasi-seluruh-perizinan-tambang-di-sulteng/
https://walhisulteng.org/walhi-sulteng-mendorong-pemerintah-mengevaluasi-seluruh-perizinan-tambang-di-sulteng/
https://web.facebook.com/walhiST/videos/1225066174571435/
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WALHI juga memperjuangkan hak-hak masyarakat lokal yang terkena 

dampak eksploitasi tambang. Mereka menuntut agar masyarakat memiliki hak yang 

sama dalam menentukan nasib lingkungan dan sumber daya alam yang ada di 

wilayah mereka. Sebagai contoh, WALHI Sulawesi Tengah memperjuangkan hak 

masyarakat desa Uso, dan Dongi-Dongi wilayah yang terkena dampak langsung 

dari proyek tambang Mitsubishi Corporation dan perusahaan korporasi lainnya. Hal 

tersebut dibuktikan dari adanya advokasi untuk memperjuangkan hak-hak 

masyarakat atas tanahnya yang dirampas oleh perusahan-perusahaan yang 

beroperasi.74 

Gambar 8: Advokasi melindungi hak-hak masyarakat lokal oleh WALHI 

 

 

 

 

 

Sumber: Dokumen WALHI Sulteng, 2023 

c. Mengkritisi lemahnya regulasi lingkungan hidup di Indonesia 

WALHI mengkritisi lemahnya regulasi lingkungan hidup di Indonesia, yang 

memungkinkan eksploitasi tambang dan industri lainnya merusak lingkungan hidup 

dan mengancam kesehatan masyarakat. Menurut WALHI, pemerintah Indonesia 

perlu memperketat regulasi lingkungan hidup dan memberikan sanksi yang tegas 

bagi pemerintah daerah ataupun perusahaan yang melanggar aturan.  

Sebagaimana diungkapkan oleh Ketua Pengkampanye WALHI Sulteng, 

Aulia Hakim, bahwa: 

                                                           
74WALHI Sulteng, Aksi Demonstrasi Masyarakat Sulawesi Tengah Bersama LSM 

Menentang Eksploitasi Tambang, Memperjuangkan Hak-Hak Masyarakat”, 

http://walhisulteng.com/mendesak-dprd-transparansikan.../  (03 Maret 2023). 

http://walhisulteng.com/mendesak-dprd-transparansikan-dokumen-rtrw-tinjau-kembali-pembahasan-rpjmd-kota-palu/
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“Regulasi yang lemah dari pemerintah telah membiarkan perusahaan-

perusahaan untuk melakukan eksploitasi lingkungan yang tidak bertanggung 

jawab, merusak ekosistem dan mengancam keberlangsungan hidup manusia, 

regulasi yang lemah juga telah memberikan perlindungan bagi perusahaan 

untuk beroperasi dengan mengabaikan tanggung jawab sosial dan 

lingkungan. Mereka, menghasilkan kerugian besar bagi masyarakat dan 

ekosistem kita”75 

 

Pernyataan dari bapak Aulia Hakim ini mengkritik regulasi lingkungan yang 

lemah yang dikeluarkan oleh pemerintah yang membiarkan perusahaan-perusahaan 

untuk melakukan eksploitasi lingkungan secara tidak bertanggung jawab. Regulasi 

yang lemah juga memberikan perlindungan bagi perusahaan untuk beroperasi tanpa 

memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungan, yang akhirnya 

menghasilkan kerugian besar bagi masyarakat dan ekosistem. Hal ini mengancam 

keberlangsungan hidup manusia dan merusak ekosistem secara keseluruhan. 

Hal tersebut seperti tertuang dalam advokasi-advokasi WALHI Sulteng 

melalui sosial media, yang mengkritisinya lemahnya aturan-aturan yang ada. 

Sebagaimana yang disampaikan WALHI Sulteng dalam advokasinya. 76 Sebagai 

berikut: 

Gambar 9: Kritik WALHI Sulteng atas lemahnya regulasi 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Facebook Walhi Sulteng, 2023 

 

                                                           
75Aulia Hakim, Ketua Pengkampanye WALHI Sulteng, Wawancara, Makassar, 05 Maret 

2023. 
76WALHI Sulteng, Aksi Demonstrasi Masyarakat Sulawesi Tengah Bersama LSM 

Menentang Eksploitasi Tambang, Memperjuangkan Hak-Hak Masyarakat”, 

https://web.facebook.com/walhiST/videos/1225066174571435/ (03 Maret 2023). 

https://web.facebook.com/walhiST/videos/1225066174571435/
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d. Mengadvokasi solusi berbasis lingkungan hidup 

WALHI mengadvokasi solusi berbasis lingkungan hidup sebagai alternatif 

bagi eksploitasi tambang dan industri yang merusak lingkungan hidup. Salah satu 

contohnya adalah pengembangan energi terbarukan, seperti pembangkit listrik 

tenaga surya dan tenaga angin. WALHI juga mendukung pengembangan Wana 

Tani (agroforestry) dan ekowisata sebagai cara untuk menciptakan lapangan kerja 

dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, tanpa merusak lingkungan 

hidup.77 

e. Mengadvokasi aturan reklamasi pasca pertambangan 

WALHI Sulteng mengadvokasi peraturan reklamasi agar memastikan bahwa 

aturan-aturan yang ada ditegakkan dengan baik dan perusahaan tambang benar-

benar melakukan reklamasi pasca tambang yang sesuai dengan standar yang 

ditetapkan. WALHI Sulteng juga melakukan kampanye untuk meningkatkan 

kesadaran masyarakat akan pentingnya reklamasi pasca tambang dan dampak 

negatif yang dapat terjadi jika reklamasi tidak dilakukan dengan benar. Selain itu, 

WALHI Sulteng juga melakukan monitoring terhadap perusahaan tambang dan 

memperjuangkan hak-hak masyarakat yang terdampak oleh aktivitas pertambangan 

dan reklamasi pasca tambang. Hal ini dilakukan agar perusahaan tambang tidak 

hanya fokus pada keuntungan semata, namun juga memperhatikan dampak sosial 

dan lingkungan dari aktivitas mereka.78 

Dalam kesimpulannya, WALHI sebagai NGO domestik secara aktif 

memperjuangkan hak lingkungan hidup dan hak asasi manusia, terutama terkait 

dengan persoalan lingkungan pasca eksplorasi tambang di Sulawesi Tengah. 

                                                           
77Alan Sahrir, “From Rakyat Advokasi Sawit Unjuk Rasa di Kantor Gubernur Minta 

Hentikan Perampasan Lahan” https://palu.tribunnews.com/2021/10/21/from-rakyat-advokasi-

sawit-unjuk-rasa-di-kantor-gubernur-minta-hentikan-perampasan-lahan (03 Maret 2023). 
78Alan Sahrir, https://palu.tribunnews.com/2021/10/21/from-rakyat-advokasi-sawit-unjuk-

rasa-di-kantor-gubernur-minta-hentikan-perampasan-lahan (03 Maret 2023). 

https://palu.tribunnews.com/2021/10/21/from-rakyat-advokasi-sawit-unjuk-rasa-di-kantor-gubernur-minta-hentikan-perampasan-lahan%20(03
https://palu.tribunnews.com/2021/10/21/from-rakyat-advokasi-sawit-unjuk-rasa-di-kantor-gubernur-minta-hentikan-perampasan-lahan%20(03
https://palu.tribunnews.com/2021/10/21/from-rakyat-advokasi-sawit-unjuk-rasa-di-kantor-gubernur-minta-hentikan-perampasan-lahan%20(03
https://palu.tribunnews.com/2021/10/21/from-rakyat-advokasi-sawit-unjuk-rasa-di-kantor-gubernur-minta-hentikan-perampasan-lahan%20(03
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WALHI mengkritisi lemahnya regulasi lingkungan hidup di Indonesia dan 

mengadvokasi solusi berbasis lingkungan hidup, dan mengadvokasikan aturan 

reklamasi pasca tambang sebagai alternatif bagi eksploitasi tambang dan industri 

yang merusak lingkungan hidup dan mengancam kesehatan masyarakat Sulawesi 

Tengah. 

b. Respon pemerintah terhadap persoalan lingkungan pasca eksplorasi 

tambang/migas di Sulawesi Tengah. 

Dalam menanggapi dampak buruk dari aktivitas eksplorasi pertambangan 

yang dilakukan oleh Mitsubishi Corporation di Sulawesi Tengah, pemerintah pusat 

telah membentuk kebijakan dan aturan terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP). 

Salah satu aturan tersebut mengatur dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan 

oleh perusahaan multinasional dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia. Namun, 

meskipun aturan tersebut sudah ada, pada kenyataannya masih belum diterapkan 

dan diimplementasikan dengan baik oleh pemerintah dan perusahaan yang 

menjalankan bisnisnya. Akibatnya, masyarakat terus menuntut hak-haknya kepada 

pemerintah untuk merespons dampak yang dihasilkan oleh aktivitas eksplorasi 

tambang/migas perusahaan multinasional, termasuk PT DSLNG Mitsubishi 

Corporation. 

Melihat tuntutan masyarakat terkait dampak yang dihasilkan dari aktivitas 

pertambangan, pemerintah memberikan respons dengan mengeluarkan kebijakan 

baru terkait izin usaha pertambangan di Sulawesi Tengah. Kebijakan tersebut diatur 

dalam aturan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang dikeluarkan 

oleh Gubernur Sulawesi Tengah pada tahun 2018. 

Masyarakat yang menuntut hak-haknya juga mendapatkan dukungan dari 

pemerintah setempat, seperti di kecamatan Batui, Sulawesi Tengah. Kehadiran PT. 
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DSLNG yang mempengaruhi lingkungan dan kehidupan masyarakat, termasuk di 

wilayah desa Uso, kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, mendapat perhatian dari 

para aparat pemerintah, termasuk camat yang bertanggung jawab atas wilayah 

tersebut. Para aparat pemerintah mengambil tindakan dengan memberikan 

komentar atas dampak yang ditimbulkan oleh proyek migas Mitsubishi Corporation 

bagi masyarakat setempat di Batui. Sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Seksi 

Pemerintahan (KASPEM) Batui, bapak Muslih B. Ading: 

 

“Kami selaku pemerintah kecamatan mewakili masyarakat yang terdampak 

oleh aktivitas proyek eksplorasi migas DSLNG Mitsubishi Corporation 

khususnya yang ada di Batui ini meminta tuntutan ganti rugi juga kepada 

pihak-pihak perusahaan akibat dari aktivitas proyek migas mereka. Sejauh 

ini, pihak-pihak perusahaan juga mau bertanggung jawab dalam artian 

mereka mengganti kerugian yang mereka timbulkan dari aktivitas proyek 

mereka. Misalnya masyarakat khususnya yang ada di kecamatan Batui ini 

sebagian hampir 65% lahan mereka itu diambil oleh pihak-pihak perusahan. 

Misalnya, di bawa tanah ini kan perusahaan itu sudah memasang pipa dalam 

proyek eksplorasi migas mareka, nah lahan-lahan yang mereka gunakan itu 

adalah lahan masyarakat. Masyarakat meminta ganti rugi atas hal itu, dan dari 

pihak-pihak perusahaan juga setuju untuk melakukan ganti rugi. Jadi kalau 

mau dilihat sejauh ini, dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas proyek migas 

ini memang banyak menimbulkan dampak tapi kami dari pihak pemerintah 

setempat, dikembalikan kembali kepada masyarakatnya. Dalam artian 

dikembalikan kepada masyarakat yang terkena dampak, mereka nanti yang 

langsung melakukan negosiasi dengan pihak-pihak perusahan terkait 

persoalan ganti rugi tersebut, Jadi nanti sesuai kesepakatan bersama antara 

masyarakat dan pihak-pihak perusahaan yang terlibat dalam dampak itu”.79 

 

Pemerintah kecamatan mewakili masyarakat yang terdampak oleh aktivitas 

proyek eksplorasi migas DSLNG Mitsubishi Corporation di Batui meminta ganti 

rugi dari pihak perusahaan akibat aktivitas proyek mereka. Sejauh ini, perusahaan 

juga setuju untuk bertanggung jawab dengan memberikan ganti rugi atas kerugian 

yang ditimbulkan dari aktivitas proyek mereka, seperti pengambilan lahan dan 

pemasangan pipa di lahan masyarakat. Pemerintah setempat akan kembali 

                                                           
79Muslih B. Ading, KASPEM Batui, Wawancara, Batui, 18 Maret 2023 
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memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang terkena dampak, dan masyarakat 

akan melakukan negosiasi dengan pihak perusahaan terkait persoalan ganti rugi 

tersebut. Salah satu contoh pemberian ganti rugi kepada masayarakat yang terkena 

dampak adalah di desa Batui. Ada bebrapa warga yang terctat telah mendapatkan 

dana sebagi ganti rugi dari pihak perusahaan karena sebagian lahannya menjadi 

bagian dari eksplorasi migas PT. DSLNG. Sehingga kesepakatan antara masyarakat 

dan perusahaan nantinya akan menentukan jumlah ganti rugi yang diberikan. 

Adanya persoalan lingkungan yang terjadi pasca proyek eksplorasi migas ini 

berdampak pada penurunan kualitas lingkungan hidup. Karena itu, Pemerintah 

Daerah Kota Palu mengeluarkan kebijakan yang mengatur izin kegiatan eksplorasi 

pertambangan khususnya di Sulawesi Tengah. Hal tersebut sesuai dengan tuntutan 

dari masyarakat. Namun dalam implementasi kebijakan tersebut belum optimal. 

Dinas Pekerjaan Umum, Energi Dan Sumber Daya Mineral Kota Palu juga dalam 

mengimplementasikan kebijakan yang sesuai dengan kewenangan yang 

dimilikinya, masih lemah dalam melakukan pembinaan yang berkaitan dengan 

pengelolaan sumber daya alam seperti kegiatan pertambangan yang turut 

memperhatikan kualitas lingkungan hidup masih terlihat kurang karena yang terjadi 

di lapangan adalah permasalahan lingkungan hidup sebagai dampak dari eksplorasi 

kegiatan pertambangan.  

Disamping itu menyangkut laporan, dapat dilaporkan bahwa pihak perusahan 

penambang ternyata tidak melaksanakan peraturan yang ada dengan sebagaimana 

mestinya. Seperti laporan yang tidak disampaikan secara kontinu oleh pihak 

perusahaan mengenai kondisi lingkungan hidup di sekitar wilayah aktivitas 

tambang mereka. Dalam hal ini, pengusaha (perusahaan multinasional) dan 
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PEMDA Sulawesi Tengah masih acuh terhadap kebijakan yang ada.80 Sebagaimana 

diungkapkan oleh Ketua Karang Taruna Batui bapak Ijal: 

 

“Kebijakan-kebijakan memang sudah dibuat oleh PEMDA sendiri terkait IUP 

ini, tapi itu aturan yang mereka buat hanya sebagai istilahnya permainan 

politik saja, aturan yang mereka buat hanya agar supaya dilihat oleh 

masyarakat ternyata pemerintah sudah merespon dan perhatian kepada 

tuntutan-tuntutan masyarakat yang terdampak dari IUP tersebut. Tetapi 

nyatanya di lapangan aturan-aturan yang telah mereka buat ini tidak 

dijalankan sebagaimana mestinya. Hanya menjadi peraturan tertulis saja, 

supaya dilihat oleh masyarakat kalau pemerintah juga sudah merespon 

tuntutan-tuntutan yang dilakukan”.81 

 

Ungkapan dari bapak Ijal, menyatakan bahwasannya kebijakan-kebijakan 

yang dibuat oleh PEMDA terkait IUP hanyalah permainan politik dan tidak 

dijalankan dengan baik di lapangan. Aturan-aturan yang dibuat hanya bertujuan 

untuk memberikan kesan bahwa pemerintah merespon dan memperhatikan tuntutan 

masyarakat yang terdampak, tetapi pada kenyataannya aturan tersebut tidak 

dijalankan sebagaimana mestinya. Aturan tersebut hanya menjadi peraturan tertulis 

untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa pemerintah sudah merespon 

tuntutan mereka. 

Berbagai protes, penyuaraan aspirasi, hingga berbagai upaya resolusi 

konflik telah ditempuh dan diperjuangkan oleh masyarakat Sulawesi Tengah hingga 

kepada permohonan resolusi konflik kepada pemerintah kota Palu. Namun semua 

upaya tersebut masih belum ada membuahkan hasil yang konkret serta pemerintah 

setempat juga masih belum memberikan respons dan langkah yang serius dan tegas 

                                                           
80Ahmad Averus dan Andi Pitono, “Pengaruh Implementasi Kebijakan Pertambangan 

Terhadap Efektivitas Penanganan Kualitas Lingkungan Hidup Pada Dinas Pekerjaan Umum, Energi 

Dan Sumber Daya Mineral Kota Palu”, Jurnal Sosiohumaniora, 15 no. 2, 2013): 167-177. 
81Ijal, Ketua Karang Taruna Batui, Wawancara, Batui, 18 Maret 2023. 
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dalam konflik tambang yang menyebabkan kerusakan lingkungan pasca tambang 

ini.82 

c. Respon Mitsubishi Corporation selaku aktor bisnis terhadap persoalan 

lingkungan pasca eksplorasi tambangnya di Sulawesi Tengah. 

Sebagai bagian upaya mitigasi, Mitsubishi Corporation bersama perusahaan 

minyak dan gas di Sulawesi, menandatangani Nota Kesepahaman Kesiapsiagaan 

dan Penanggulangan Keadaaan Darurat Industri Migas di Area Sulawesi, pada 

Kamis 19 Mei 2022 di Makassar. Dengan kesepakatan ini, seluruh perusahaan 

migas di Sulawesi akan saling membantu, khususnya dalam kecelakaan, darurat 

lingkungan, atau keadaan darurat berskala besar, dan/atau yang memiliki potensi 

untuk berkembang menjadi besar. Harapannya, kerja sama ini dapat 

memaksimalkan respons cepat terhadap kondisi-kondisi darurat, sehingga 

dampaknya pun bisa diminimalisir dengan optimal. Hadir sebagai penandatangan 

dari DSLNG, Operations Senior Manager, Johar Ahadi. Selain DSLNG, perusahaan 

yang terlibat dalam kesepakatan ini yaitu PT Pertamina Patra Niaga SH C&T 

Regional Sulawesi, PT Pertamina Geothermal Energy Area Lahendong, PT 

Pertamina SHU Regional 4 Zona 13 Donggi Matindok Field, JOB Pertamina 

Medco E&P Tomori Sulawesi (PMTS), dan Energy Equity Epic (Sengkang), Pty. 

Ltd.83  

Mitsubishi Corporation sebagai perusahaan tambang yang melakukan 

eksplorasi tambang di Sulawesi Tengah telah memberikan respon terhadap 

persoalan kerusakan lingkungan pasca eksplorasi tambang tersebut. Beberapa 

respon yang diberikan antara lain: 

                                                           
82Muhammad Malfiansyah Rahman, “Konflik Tambang Emas Paboya”, 

https://kumparan.com/muhammad-malfiansyah-rahman/konflik-tambang-emas-paboya-

1zUmbyK9S7o/full (03 Maret 2023). 
83Donggi Senoro, “DSLNG dan Perusahaan Migas se-Sulawesi Sepakati Penanggulangan 

Keadaan Darurat Bersama”, https://www.dslng.com/latest-update-det/67/ind (03 Maret 2023). 

https://kumparan.com/muhammad-malfiansyah-rahman/konflik-tambang-emas-paboya-1zUmbyK9S7o/full%20(03
https://kumparan.com/muhammad-malfiansyah-rahman/konflik-tambang-emas-paboya-1zUmbyK9S7o/full%20(03
https://www.dslng.com/latest-update-det/67/ind%20(03
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1. Penanganan Dampak Lingkungan: Mitsubishi Corporation berkomitmen 

untuk menangani dampak lingkungan akibat eksplorasi tambang. Perusahaan 

ini telah melaksanakan beberapa program rehabilitasi lingkungan seperti 

reboisasi. 

2. Peningkatan Sistem Pengelolaan Lingkungan: Mitsubishi Corporation telah 

meningkatkan sistem pengelolaan lingkungan dalam operasinya dan 

berkomitmen untuk memenuhi persyaratan lingkungan hidup yang berlaku.84 

3. Peningkatan Keterbukaan Informasi: Mitsubishi Corporation berkomitmen 

untuk meningkatkan keterbukaan informasi terkait dengan aktivitas mereka 

di Sulawesi Tengah. Perusahaan ini berjanji untuk memberikan informasi 

yang transparan dan akurat mengenai dampak lingkungan yang ditimbulkan 

oleh aktivitas mereka.85 

Meskipun demikian, beberapa pihak masih meragukan respon yang diberikan 

oleh Mitsubishi Corporation selaku aktor bisnis terhadap persoalan kerusakan 

lingkungan pasca eksplorasi tambangnya di Sulawesi Tengah. Pihak terkait menilai 

bahwa tindakan perusahaan masih perlu lebih ditingkatkan dan diawasi secara ketat 

untuk memastikan keberlanjutan lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat 

setempat.86 

 

 

                                                           
84Ahmad Churry, “Ini Keberlanjutan CSR Donggi Senoro LNG di Tengah Pandemi Covid-

19”, https://www.topbusiness.id/60002/ini-keberlanjutan-csr-donggi-senoro-lng-di-tengah-

pandemi-covid-19.html (03 Maret 2023). 
85Andi Syaifullah, “KI Sulteng Dorong Keterbukaan Informasi”, 

https://www.rri.co.id/palu/daerah/103866/ki-sulteng-dorong-keterbukaan-informasi (03 Maret 

2023).  
86Muhammad Yunus (28 tahun), Aktivis Yayasan Toloka, Wawancara, Makassar, 02 

Maret 2023. 

https://www.topbusiness.id/60002/ini-keberlanjutan-csr-donggi-senoro-lng-di-tengah-pandemi-covid-19.html%20(03
https://www.topbusiness.id/60002/ini-keberlanjutan-csr-donggi-senoro-lng-di-tengah-pandemi-covid-19.html%20(03
https://www.rri.co.id/palu/daerah/103866/ki-sulteng-dorong-keterbukaan-informasi%20(03
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D. Peran Koalisi Advokasi WALHI Dan Greenpeace Dalam Isu Kerusakan 

Lingkungan Akibat Eksplorasi Migas Mitsubishi Corporation di Sulawesi 

Tengah. 

 WALHI dan Greenpeace berperan sebagai aktor yang melakukan aktivitas 

transnational advocacy. Aktivitas dari aktor ini sangat unik karena pada umumnya 

aktor ini terorganisasi dalam mempromosikan suatu perkara, ide-ide, norma-norma 

juga turut serta melibatkan individu untuk turut serta dalam mengadvokasi 

perubahan kebijakan. Aktor ini tidak mengandalkan fisik dalam konsep 

transnational advocacy melainkan caranya lebih ke dalam jaringan-jaringan yang 

mereka miliki dan biasanya aktor memiliki pengaruh, sehingga membuat 

pergerakan mereka dapat diperhitungkan. Seperti yang ditegas oleh Aulia Hakim 

WALHI Sulteng, WALHI Sulteng menjadi pelopor perubahan kebijakan dan cara 

pandang dalam pengelolaan lingkungan salah satunya deforestasi hutan dan lahan. 

Deforestasi yang terjadi bukanlah semata-mata diakibatkan oleh alam tetapi jauh 

sebelum itu disebabkan oleh alih fungsi hutan sehingga mengubah data tampung 

dan daya dukung lingkungan. WALHI Sulteng terus memberikan tekanan kepada 

pemerintah selaku pemberi izin.87 

Sebagai sebuah LSM atau kelompok masyarakat, WALHI Sulteng telah 

berhasil mempengaruhi isu kerusakan lingkungan di tingkat nasional dan 

internasional melalui tekanan yang dilakukan dengan melibatkan jaringan WALHI 

Eksekutif Nasional dan jaringan Friend of the Earth Internasional, di mana WALHI 

merupakan anggota dari jaringan tersebut. Seperti yang dijelaskan dalam tulisan 

“Transnational advocacy networks in international and regional politics” oleh E 

Keck & Sikkink pada tahun 1998, kelompok-kelompok seperti WALHI memiliki 

                                                           
87Khalisah Khalid, “Darurat Ekologis”, https://www.walhi.or.id/darurat-ekologis, (19 

Maret 2023). 

https://www.walhi.or.id/darurat-ekologis
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kekuatan normatif untuk mengubah kebijakan dan perilaku aktor lain yang terlibat 

dalam suatu isu. Untuk mencapai tujuannya, WALHI melakukan advokasi melalui 

berbagai cara, termasuk kampanye dan riset, penyelamatan lingkungan hidup, 

litigasi, menggalang dukungan publik, pendidikan kritis, mengorganisir aliansi 

kekuatan masyarakat sipil, dan mengorganisir rakyat.88 

Secara organisasi dalam hal ini, WALHI Sulteng memiliki tujuan untuk 

mendorong pengakuan hak asasi manusia sebagai bagian dari tanggung jawab 

negara dalam memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Untuk mencapai tujuan ini, 

WALHI Sulteng telah membangun jaringan baik di tingkat nasional maupun 

internasional. Di tingkat nasional, WALHI Sulteng adalah salah satu dari 28 

Eksekutif Daerah yang berada di bawah naungan WALHI Nasional. Dalam upaya 

penyelamatan lingkungan, melibatkan banyak orang, tidak hanya dari LSM, tetapi 

juga publik umum akan lebih efektif. Terkait advokasi melawan kerusakan 

lingkungan atas eksplorasi migas Mitsubishi Corporation di Sulawesi Tengah, 

WALHI Sulteng bekerja sama dengan jaringan lokal Lembaga Bantuan Hukum dan 

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBH-YLBHI) Sulteng, Eyes On the 

Forest (EOF), LBH libu perempuan Sulteng, seluruh lembaga anggota WALHI 

Sulteng dan banyak komunitas, organisasi mahasiswa, MAPALA, KPA, dan 

organisasi terkait lainnya.89 

WALHI merupakan bagian dari jaringan transnasional Friend of the Earth 

(FoE), yang terdiri dari 73 kelompok anggota nasional dan sekitar 5.000 kelompok 

aktivis lokal di seluruh benua. FoE memiliki lebih dari 2 juta anggota dan 

pendukung di seluruh dunia yang berkampanye untuk mengatasi masalah 

                                                           
88Herry Wahyudi, M Fajar Anugrah dan Muhammad Arif, “Keterlibatan WALHI dalam 

Politik Lingkungan Hidup terhadap Kasus Kabut Asap di Riau”, Jurnal Dinamika Pemerintah, V 4, 

No.2, (2021); h.53-54. 
89WALHI, “Visi Misi”, https://www.walhi.or.id/visi-dan-misi (19 Maret 2023). 

https://www.walhi.or.id/visi-dan-misi%20(19
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lingkungan dan sosial yang mendesak. Di tingkat nasional, WALHI bekerjasama 

dengan organisasi lain seperti WALHI Nasional, ICEL, dan YLBHI. Dalam 

kampanye mereka, FoE dan semua anggotanya bekerja untuk mengatasi kebakaran 

dan kerusakan lingkungan dengan cara yang sesuai dengan situasi di negara 

masing-masing. WALHI menantang model ekonomi dan korporasi global saat ini, 

dan mempromosikan solusi yang akan membantu menciptakan masyarakat yang 

berkelanjutan secara lingkungan dan sosial.90 

WALHI juga melakukan kegiatan pengumpulan informasi tentang 

kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh izin usaha pertambangan di Sulteng 

dengan cara memantau kegiatan di wilayah tersebut dan menyebarkannya kepada 

publik melalui media sosial. Organisasi ini juga memanfaatkan simbol-simbol, 

tindakan, atau cerita untuk memvisualisasikan dampak kerusakan lingkungan yang 

diakibatkan oleh eksploitasi migas Mitsubishi Corporation di Sulawesi Tengah, 

seperti kampanye melalui media sosial yang dilakukan oleh WALHI Sulteng. 

Melalui simbol-simbol tersebut WALHI sebagai aktor menggambarkan bagaimana 

kerusakan lingkungan seperti deforestasi hutan dan lahan akibat dari izin usaha 

pertambangan membahayakan bagi warga korban bencana eksplorasi migas di 

Sulteng, selain itu, WALHI Sulteng juga melakukan tindakan-tindakan seperti 

menggelar aksi demonstrasi damai di beberapa tempat, seperti Luwuk, Batui, Palu, 

dan Morowali, yang mengajak seluruh masyarakat lokal dan internasional untuk 

turut serta dalam aksi mereka. Selain itu, organisasi ini terus melaporkan kasus-

kasus perusahaan yang melakukan kerusakan lingkungan dan mengajukan gugatan 

                                                           
90Herry Wahyudi, M Fajar Anugrah, Muhammad Arif, “Keterlibatan Walhi Dalam Politik 

Lingkungan Hidup Terhadap Kasus Kabut Asap Riau”, Jurnal Dinamika Pemerintah, V 4, No.2, 

(2021): h.54. 
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hukum terhadap kelalaian pemerintah dalam menangani masalah tersebut. Namun, 

semua tindakan ini hanya dilakukan berdasarkan dukungan dari masyarakat.91 

WALHI Sulteng memiliki pengaruh di dalam permasalahan kerusakan 

lingkungan di provinsi Sulawesi Tengah ditunjukkan dari gugatan citizen lawsuit, 

yang WALHI Sulteng lakukan kepada pemerintah daerah untuk merubah cara 

pemerintah dalam menangani kejadian kerusakan lingkungan dan bagaimana 

bersiap menghadapi persoalan kerusakan  hutan dan lahan atau yang terkait dengan 

kesenjangan lingkungan akibat dari aktivitas proyek eksplorasi migas Mitsubishi 

Corporation. 

1. Peran WALHI dan Greenpeace Sebagai CSOs dalam Kasus Kerusakan 

Lingkungan Akibat Eksplorasi Migas Mitshubishi Corporation di 

Sulawesi Tengah 

Saat ini, banyak NGO bermunculan yang fokus pada isu lingkungan hidup 

dan politik ekologi, yang berusaha memperjuangkan keadilan bagi kelompok rentan 

atas sumber daya lingkungan. Mereka muncul karena kekhawatiran manusia 

terhadap degradasi lingkungan akibat aktivitas ekonomi setelah Perang Dunia II. 

Dalam teori gerakan sosial, gerakan lingkungan hidup dikategorikan sebagai bagian 

dari Gerakan Sosial Baru (GSB), yang lebih menekankan pada ide dan nilai serta 

melibatkan aktor yang lebih plural seperti gerakan feminisme, hak asasi manusia, 

dan gerakan lingkungan hidup, berbeda dengan gerakan sosial lama yang lebih 

fokus pada kepentingan kelas atau kelompok sosial tertentu seperti gerakan buruh 

dan petani.92  

                                                           
91Aulia Hakim, Ketua Pengkampanye Walhi Sulteng, Wawancara, Makassar, 16 Maret 

2023. 
92Noer Fauzi, Herlily, Memahami Gerakan-Gerakan Rakyat Dunia Ketiga. (Insist Press, 

2005), h. 72 
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Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan Greenpeace 

merupakan organisasi nirlaba lokal dan global yang fokus pada masalah 

lingkungan. Tujuan utama dari WALHI dan Greenpeace adalah memantau 

pembangunan yang sedang berlangsung dan mempromosikan solusi untuk 

menciptakan lingkungan yang berkelanjutan serta menjaga keadilan sosial 

masyarakat. Di Sulawesi Tengah, kedua organisasi tersebut memperhatikan kasus 

kerusakan lingkungan yang terjadi hampir setiap tahun. Selain itu, WALHI juga 

berperan sebagai organisasi advokasi transnasional dalam menanggapi kasus 

kerusakan lingkungan tersebut. Sebagai aktor dalam advokasi transnasional, 

WALHI dan Greenpeace memiliki cara yang unik dalam mengkampanyekan 

masalah-masalah lingkungan. Mereka mempromosikan ide-ide, norma-norma, dan 

memobilisasi individu untuk turut serta dalam mengadvokasi perubahan kebijakan. 

Aktor ini tidak mengandalkan kekuatan fisik, namun lebih berfokus pada jaringan 

yang mereka miliki dan pengaruh yang mereka miliki, sehingga membuat 

pergerakan mereka menjadi dapat dihitung. 

Dalam upaya advokasi terkait kerusakan lingkungan akibat eksplorasi migas 

Mitsubishi Corporation di Sulawesi Tengah yang berdampak pada masyarakat, 

WALHI Sulteng mendapat dukungan dari Greenpeace, sebuah NGO global. 

Keterlibatan mereka dalam organisasi Friends of the Earth International (FoEI) 

menunjukkan bahwa WALHI Sulteng memanfaatkan jejaring advokasi 

transnasional untuk mendukung gerakan yang mereka lakukan terkait isu yang 

dipertaruhkan. Jejaring advokasi transnasional yang dimiliki oleh WALHI Sulteng, 

seperti yang dijelaskan oleh Keck and Sikkink dalam konsep TAN, terbentuk 

karena WALHI Sulteng dan Greenpeace memiliki isu, nilai, dan wacana yang sama. 

Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan aktor-aktor dengan karakteristik yang 
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sama membentuk jejaring advokasi transnasional yang efektif dalam mengadvokasi 

isu-isu global. 

Menurut Keck & Sikkink, WALHI Sulteng dan Greenpeace melakukan 

kegiatan advokasi terkait dampak kerusakan lingkungan akibat eksplorasi migas 

Mitsubishi Corporation dengan cara yang berbeda dari cara yang umum dilakukan 

oleh aktor-aktor lain dalam jaringan Transnational Advocacy Network (TAN). 

Mereka tidak mengandalkan kekuatan fisik seperti militer atau ekonomi dalam 

menjalankan advokasinya. Sebaliknya, mereka berupaya untuk menarik perhatian 

dan dukungan publik terhadap isu yang dibahas. Untuk memahami model dan hasil 

dari advokasi transnasional yang dilakukan oleh WALHI Sulteng dan Greenpeace, 

kita dapat melihat poin-poin yang diuraikan oleh Keck & Sikkink. 

Menurut Keck dan Sikkink, aktor-aktor dalam advokasi transnasional sering 

menggunakan empat strategi: Information Politics, Symbolic Politics, Leverage 

Politics, dan Accountability Politics. Dalam konteks isu kerusakan lingkungan 

akibat eksplorasi migas Mitsubishi Corporation di Sulawesi Tengah, peneliti akan 

menjelaskan strategi advokasi yang digunakan oleh WALHI dan Greenpeace, 

sesuai dengan kriteria yang disebutkan oleh Keck dan Sikkink. 

a. Politik Informasi (Information Politics) 

Keck dan Sikkink menyatakan bahwa Information Politics adalah salah satu 

strategi TAN yang digunakan untuk memperkuat aksi mereka. Information Politics 

merupakan kemampuan TAN untuk menghasilkan informasi yang cepat dan 

kredibel, yang memiliki dampak politik yang signifikan. Selain isi informasi, cara 

penyampaian informasi juga sangat penting untuk mempengaruhi masyarakat. 

Keck dan Sikkink mengungkapkan bahwa Information Politics dapat berjalan 

dengan baik apabila penyampaian informasi tersebut dilakukan dengan cepat, 
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kredibel, dan dramatis. Menurut teori mereka, kemajuan teknologi komunikasi 

seperti internet dan ponsel telah mempermudah pertukaran informasi antar aktor 

TAN di seluruh dunia.93    

Pentingnya informasi politik bagi jaringan advokasi transnasional seperti 

WALHI dan Greenpeace tidak dapat dipungkiri. Menurut Margaret E. Keck & 

Kathryn Sikkink, pertukaran informasi dalam jaringan seringkali dilakukan secara 

informal, melalui berbagai media seperti panggilan telepon, email, surat kabar, 

bulletin, serta sosial media. Melalui jaringan, informasi yang tidak tersedia atau 

sulit didapat dari sumber resmi dapat disediakan dan diolah sedemikian rupa 

sehingga mudah dipahami dan berguna bagi pendengar, aktivis, dan masyarakat 

umum yang jauh dari tempat kejadian. Oleh karena itu, peran penting para aktor 

non-negara sebagai sumber informasi alternatif menjadi sangat signifikan.94 

WALHI menggunakan investigasi lapangan untuk memperoleh informasi 

yang sulit didapatkan. Dalam kasus kerusakan lingkungan akibat izin usaha 

pertambangan di Sulawesi Tengah, WALHI menerapkan prinsip scientific based 

dengan memperoleh data dari sumber-sumber yang kredibel seperti data resmi dari 

pemerintah. Prinsip ini sangat penting karena data yang diperoleh dengan cara yang 

benar akan dapat dipertanggungjawabkan. Setelah data diperoleh, WALHI juga 

menerapkan prinsip bearing witness dengan menyaksikan langsung fakta-fakta 

yang terjadi di lapangan dan melakukan wawancara dengan orang-orang yang 

terdampak, seperti masyarakat setempat. Dengan menerapkan prinsip scientific 

                                                           
93 Margaret Keck & Kathryn Sikkink, “Transnational Advocacy Networks In International 

and Regional Politics”. International Social Science Journal. (2019); h.95 
94Margaret Keck & Kathryn Sikkink, (2019); h.97 
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based dan bearing witness, WALHI tidak hanya memberikan fakta tetapi juga 

kesaksian, seperti yang diungkapkan oleh Margaret E. Keck & Kathryn Sikkink.95  

WALHI dan Greenpeace dalam mempengaruhi keterlibatan mereka 

memakai cara politik informasi, cara ini digunakan WALHI dalam memobilisasi 

masyarakat untuk proaktif terhadap masalah kerusakan lingkungan akibat 

eksplorasi migas Mitsubishi Corporation di Sulawesi Tengah baik masyarakat lokal 

maupun internasional, cara ini bisa kita lihat melalui media masa cetak maupun 

media daring, platform seperti Facebook, Instagram, Twitter WALHI Sulteng, dan 

sebagainya. Selain itu mereka juga melakukan information politics melalui situs 

website WALHI Sulteng facebook, instagram, dan twitter, seperti contoh gambar 

berikut: 

Gambar 10: Aksi menolak tambang melalui platform media sosial 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Facebook dan Instagram WALHI Sulteng, 2023 

WALHI menggunakan strategi information politics untuk mengadvokasi 

isu lingkungan melalui media daring seperti situs web dan platform sosial media 

seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Sebagai contoh, dalam media daring 

Tempo, berita tentang dampak bencana eksplorasi migas Mitsubishi Corporation di 

Sulawesi Tengah termasuk pencemaran lingkungan, deforestasi, dan penebangan 

                                                           
95Virgy, “Strategi Jaringan Advokasi Transnasional Greenpeace Indonesia Terkait Isu 

Deforestasi Hutan Indonesia oleh Wilmar International (2013-2018), Jurnal Hubungan 

Internasional, (2019), h. 9. 
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hutan di beberapa kabupaten di Sulteng, seperti di Kabupaten Banggai, Kabupaten 

Buol, Kabupaten Tojo Una-Una, dan lainnya, telah disiarkan.96 

Dalam upaya advokasi terkait kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh 

proyek eksplorasi migas Mitsubishi Corporation di Sulawesi Tengah, WALHI 

Sulteng menggunakan strategi informasi politik untuk menjangkau target yang 

lebih luas. Selain masyarakat lokal, masyarakat internasional juga menjadi target 

dari gerakan informasi politik yang dilakukan oleh WALHI. Berita tentang gerakan 

ini telah diliput oleh The Jakarta Post, yang meliputi tuntutan WALHI dan NGO 

lainnya seperti Greenpeace terhadap Pemerintah, Menteri KLHK, Menteri 

Kesehatan, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, serta kegagalan Pemerintah 

Provinsi Sulawesi Tengah dalam melindungi masyarakat dari kerusakan 

lingkungan akibat aktivitas eksplorasi migas korporasi transnasional (Mitsubishi 

Corporation).97 

Dalam laporan “Red Alert Ekspansi Pertambangan di Sulawesi” yang 

dirilis pada Oktober 2021, WALHI Sulteng dan Greenpeace mencatat bahwa 

ekspansi pertambangan di Sulawesi Tengah merupakan penyebab utama dari 

hampir dua pertiga kerusakan hutan atau lingkungan selama periode 2015 hingga 

2023. Lebih dari separuh jumlah total kerusakan lingkungan terjadi di Provinsi 

Sulawesi Tengah. Dampak buruk ini juga dirasakan oleh masyarakat setempat. 

Menurut WALHI Sulteng dan Greenpeace, izin usaha pertambangan di Indonesia, 

terutama di Provinsi Sulawesi Tengah, telah merusak ratusan ribu hektar hutan dan 

lahan masyarakat setempat. Deforestasi yang terjadi di Sulawesi Tengah, juga 

                                                           
96Moh Khory Alfarizi, “Warga Ungkap Dugaan Dampak Pencemaran Tambang Emas di 

Parigi Moutong”, Tempo.com, https://nasional.tempo.co/read/1563014/warga-ungkap-dugaan-

dampak-pencemaran-tambang-emas-di-parigi-moutong (18 Maret 2023). 
97Rizal Harhap, “Weary of Haze, Civil Group Files Lawsuit Against Government”, 

https://www.thejakartapost.com/news/2016/03/11/weary-haze-crisis-civil-groupfiles-lawsuit-

against-government.html (16 Maret 2023) 

https://nasional.tempo.co/read/1563014/warga-ungkap-dugaan-dampak-pencemaran-tambang-emas-di-parigi-moutong%20(18
https://nasional.tempo.co/read/1563014/warga-ungkap-dugaan-dampak-pencemaran-tambang-emas-di-parigi-moutong%20(18
https://www.thejakartapost.com/news/2016/03/11/weary-haze-crisis-civil-groupfiles-lawsuit-against-government.html
https://www.thejakartapost.com/news/2016/03/11/weary-haze-crisis-civil-groupfiles-lawsuit-against-government.html
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terjadi pada wilayah/lahan masyarakat, seperti lahan pertanian, perkebunan, dan 

hutan. Menurut WALHI dan Greenpeace, hal ini merupakan akibat dari tidak 

adanya regulasi dan ekspansi yang bertanggungjawab, terutama dalam aturan izin 

usaha pertambangan. 

Dalam laporan Red Alert Ekspansi Pertambangan di Sulawesi, WALHI dan 

Greenpeace menyoroti fakta-fakta penting terkait akar permasalahan kerusakan 

lingkungan di Sulawesi Tengah yang disebabkan oleh eksplorasi migas Mitsubishi 

Corporation. Pertama, Sulawesi Tengah adalah salah satu wilayah produsen 

tambang terbesar di Indonesia, dengan sekitar seperlima wilayah pertambangan dan 

sekitar dua perlima ekspor pada tahun 2021. Fakta kedua, Indonesia merupakan 

produsen tambang terbesar di dunia, Di sisi lain perusahaan terbesar di dunia seperti 

Mitsubishi Corporation, berpusat di Sulawesi Tengah. Karena hal tersebut, di 

Provinsi Sulawesi Tengah yang merupakan salah satu wilayah tambang mengalami 

deforestasi yang sangat massif. 

Selain itu, ada juga laporan/Catatan akhir tahun WALHI Sulteng pada tahun 

2021 dengan judul “Catatan Akhir Tahun WALHI Sulawesi Tengah 2021: 

Degradasi Lingkungan dan Pengkaplingan Ruang Hidup Rakyat Terus Meningkat, 

Keselamatan Rakyat Terancam” dan juga 2019 yang berjudul “Catatan Akhir 

Tahun WALHI Sulteng 2019: Degradasi Lingkungan & Bencana Ekologis Di 

Sulawesi Tengah Akibat Tambang” merupakan dua laporan catatan akhir tahun 

yang dirilis oleh WALHI Sulteng di internet dan website resmi WALHI Sulteng. 

Di mana laporan-laporan tersebut dibuat oleh WALHI Sulteng sebagai catatan yang 

berisikan informasi terkit aktivitas proyek petambangan yang ada di Sulawesi 

Tengah.98 Aksi yang dilakukan WALHI Sulteng ini mirip seperti yang dijabarkan 

oleh King yang menyamakan tindakan WALHI dengan gerakan lain yakni gerakan 

                                                           
98 Aulia Hakim, Ketua Pengkampanye WALHI Sulteng, Wawancara, Sinorang, 2023. 
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yang melindungi warga Chiapas, Meksiko, bagaimana sarana media masa maupun 

cetak dan elektronik untuk membentuk jaringan advokasi dan penggerakan 

masyarakat.99 

Selain itu, ada juga laporan lain yang dibuat oleh WALHI Sulteng bekerja 

sama dengan Greenpeace, sebuah NGO global yang berada di bawah naungan FoEI, 

yang berjudul "Laporan Final Advokasi Penyelamatan Pesisir WALHI Sulteng-

Greenpeace". Laporan ini dibuat khusus oleh WALHI Sulteng untuk melaporkan 

kegiatan advokasi mereka yang terkait dengan upaya penyelamatan masyarakat 

Sulawesi. Laporan-laporan ini dipublikasikan di situs web resmi WALHI-

Greenpeace, kemudian diterbitkan dan dijadikan sebagai laporan yang berisi 

informasi terkait kegiatan yang dilakukan oleh para pihak yang terlibat. Rilis 

laporan tersebut kemudian disebarluaskan ke seluruh dunia, termasuk oleh 

organisasi-organisasi transnasional, yang membuktikan bahwa WALHI Sulteng 

melakukan kegiatan penyebarluasan informasi yang sistematis dan melintasi batas-

batas negara. 

WALHI Sulteng berhasil memanfaatkan politik informasi dengan efektif, 

sehingga aksi mereka berhasil menarik perhatian masyarakat lokal dan 

internasional melalui berbagai media, baik itu media lokal, internasional, maupun 

situs web resmi organisasi mereka. Hal ini bertujuan agar informasi yang 

disampaikan dapat memberikan dampak yang signifikan di masa depan. 

b. Simbol Politik (Symbolic Politics) 

Konsep Symbolic Politics yang dibuat oleh Keck dan Sikkink membicarakan 

tentang cara TAN mengkomunikasikan isu melalui simbol, aksi, dan narasi yang 

dapat dipahami dan diterima oleh publik. Simbol-simbol tersebut membantu publik 

                                                           
99Marissa King, “Cooptation or Cooperation: The Role of Transnational Advocacy 

Organizations in the Zapatista Movement”, Sosiological Focus, (2004).  
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untuk lebih mudah mengenali isu yang menjadi fokus TAN. Aksi dan cerita yang 

disampaikan juga dapat memberikan pemahaman tentang situasi yang spesifik bagi 

audiens yang berada jauh dari tempat kejadian.100  

Menurut Margaret E. Keck & Kathryn Sikkink, aktivis menggunakan framing 

atau pengaturan narasi untuk mengidentifikasi dan memberikan penjelasan yang 

meyakinkan tentang peristiwa simbolis yang kuat, sehingga dapat menjadi 

katalisator untuk pertumbuhan jaringan. Penginterpretasian simbolik ini merupakan 

bagian dari proses persuasi di mana jaringan menciptakan kesadaran dan 

memperluas basis pendukung. Seperti halnya dengan WALHI dan Greenpeace, 

mereka menggunakan politik simbolik dengan melakukan aksi kreatif yang menarik 

perhatian masyarakat, sehingga dapat membentuk opini publik dan memperkuat 

pemahaman yang sama. Selain itu, kampanye Greenpeace ini juga merupakan 

kelanjutan dari laporan hasil investigasi yang telah mereka buat sebelumnya.101 

Sebagai upaya persuasif, WALHI Sulteng dan Greenpeace menggunakan aksi 

kreatif yang menarik dalam kampanye mereka, sehingga pesan yang ingin 

disampaikan dapat dengan mudah diidentifikasi dan diinterpretasikan sebagai isu 

ekologi yang terjadi di Sulawesi Tengah. Dalam melakukan aksi tersebut, kedua 

LSM tersebut menggunakan prinsip non-violent direct action dan bertanggung 

jawab atas setiap tindakan yang dilakukan, termasuk bertanggung jawab secara 

pribadi. Seluruh aktivis yang terlibat dalam aksi telah menjalani pelatihan tentang 

tindakan damai. Sesuai dengan pandangan Margaret E. Keck & Kathryn Sikkink, 

kampanye LSM sering kali dilakukan pada lokasi yang simbolis atau menggunakan 

barang-barang yang mudah diingat oleh masyarakat. 

                                                           
100Margaret Keck & Kathryn Sikkink, “Transnational Advocacy Networks In International 

And Regional Politics”. International Social Science Journal. (2019); h.94 
101Margaret Keck & Kathryn Sikkink, (2019); h.95 
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WALHI dan Greenpeace mengambil tindakan kreatif untuk mengekspresikan 

penolakan mereka terhadap eksplorasi migas Mitsubishi Corporation yang merusak 

lingkungan di Sulawesi Tengah. Mereka memasang spanduk dan poster protes serta 

melakukan aksi demonstrasi sebagai bentuk penolakan terhadap perusahaan 

tambang tersebut. Poster dan spanduk yang digunakan oleh kampanye WALHI dan 

Greenpeace menjadi simbol dari pesan mereka bahwa aktivitas bisnis Mitsubishi 

Corporation telah merusak lingkungan di Sulawesi Tengah dan merampas tanah 

dari masyarakat setempat.102  

Selain itu, WALHI juga menggunakan film berjudul “Hidup dengan bencana” 

sebagai alat untuk memperkuat pesan yang ingin disampaikan. Dalam 

menggunakan film tersebut sebagai simbol, WALHI melakukan beberapa langkah, 

di antaranya dengan membuat tagar seperti #Sultengdaruratiklim, #tolakiundang-

undangzinpertambangan, #tolaktambangdansmelter, #lawanperusaklingkungan, 

#hentikankriminalisasipetani, dan lain sebagainya. Tagar tersebut digunakan oleh 

WALHI sebagai klaim atas kerusakan lingkungan yang terjadi akibat bisnis 

eksplorasi tambang oleh korporasi transnasional, terutama yang terjadi di Sulawesi 

Tengah.103 Kemudian melalui sit-ins #Tanigasi“hidup dengan bencana” sebagai 

bentuk protes terhadap pemerintah untuk mereformasi undang-undang terkait izin 

usaha pertambangan. Lalu, diikuti dengan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh 

aktivis perempuan dan HAM, bersama dengan masyarakat Sulawesi Tengah, 

kemudian adanya dukungan masyarakat internasional melalui petisi global yang 

menyerukan pencabutan undang-undang izin usaha pertambangan yang 

menciptakan kerusakan lingkungan. Terakhir, dengan adanya sebuah film 

                                                           
102WALHI Sulteng, https://web.facebook.com/people/WALHI-Sulawesi-

Tengah/100083008235606/?paipv=0&eav=AfazWd4TH7yDhmna0HZmk5_HsACg53bG5jvnBZu

w2WQC8dHDzaRrdu_EtuKhI3RVe0&_rdc=1&_rdr (16 Maret 2023)  
103WALHI Sulteng, https://web.facebook.com/people/WALHI-Sulawesi-

Tengah/100083008235606/?paipv=0&eav=AfazWd4TH7yDhmna0HZmk5_HsACg53bG5jvnBZu

w2WQC8dHDzaRrdu_EtuKhI3RVe0&_rdc=1&_rdr (16 Maret 2023) 

https://web.facebook.com/people/WALHI-Sulawesi-Tengah/100083008235606/?paipv=0&eav=AfazWd4TH7yDhmna0HZmk5_HsACg53bG5jvnBZuw2WQC8dHDzaRrdu_EtuKhI3RVe0&_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/people/WALHI-Sulawesi-Tengah/100083008235606/?paipv=0&eav=AfazWd4TH7yDhmna0HZmk5_HsACg53bG5jvnBZuw2WQC8dHDzaRrdu_EtuKhI3RVe0&_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/people/WALHI-Sulawesi-Tengah/100083008235606/?paipv=0&eav=AfazWd4TH7yDhmna0HZmk5_HsACg53bG5jvnBZuw2WQC8dHDzaRrdu_EtuKhI3RVe0&_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/people/WALHI-Sulawesi-Tengah/100083008235606/?paipv=0&eav=AfazWd4TH7yDhmna0HZmk5_HsACg53bG5jvnBZuw2WQC8dHDzaRrdu_EtuKhI3RVe0&_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/people/WALHI-Sulawesi-Tengah/100083008235606/?paipv=0&eav=AfazWd4TH7yDhmna0HZmk5_HsACg53bG5jvnBZuw2WQC8dHDzaRrdu_EtuKhI3RVe0&_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/people/WALHI-Sulawesi-Tengah/100083008235606/?paipv=0&eav=AfazWd4TH7yDhmna0HZmk5_HsACg53bG5jvnBZuw2WQC8dHDzaRrdu_EtuKhI3RVe0&_rdc=1&_rdr
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dokumenter yang dibagikan di kanal Youtube, WALHI Sulteng berjudul  Tanigasi 

“Hidup dengan bencana”, film ini terbitkan oleh WALHI Sulteng secara ilegal 

sebagai tindakan pembangkangan sipil untuk menuntut kebebasan hak, HAM 

ekspresi seni dan sebagai sikap menentang peraturan negara tentang pembuatan izin 

usaha pertambangan di Sulawesi Tengah. Kru film tersebut menggunakan bentuk 

aktivisme yang mereka sebut “artivisme”, sebuah bentuk protes menggunakan seni 

dan pembuatan film independen sebagai pembangkangan sipil, dengan mengambil 

sikap menentang pemerintah. 

Sementara area simbolis yang dipilih oleh WALHI untuk mengkampanyekan 

persoalan kerusakan lingkungan akibat pertambangan di Sulawesi Tengah adalah 

pada gedung/kantor Bupati Palu, Gedung DPRD, dan pada kota-kota besar tempat 

kegiatan pertambangan tersebut terjadi. Aksi WALHI ini juga menjadi aksi global 

yang dilakukan di seluruh kantor Bupati di seluruh Dunia, termasuk di beberapa 

wilayah yang ada di Indonesia seperti di Kalimantan, Sulawesi Selatan, dan 

sebagainya. Dengan aksi-aksi pada area simbolis seperti ini semakin banyak orang 

yang terinspirasi untuk melindungi lingkungan dari kegiatan izin usaha 

pertambangan.104 

WALHI juga memainkan kemampuan untuk menggunakan simbol-simbol 

atau juga tindakan-tindakan maupun sebuah cerita untuk menggambarkan bencana 

kerusakan lingkungan yang terjadi di Sulawesi Tengah, simbol-simbol tersebut 

digambarkan WALHI seperti berikut: 

 

 

                                                           
104BBC, “Demo tolak tambang Parigi Moutong telan korban jiwa, aktivis sebut itu “bom 

waktu” konflik agrarian” https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60378658, (19 Maret 2023). 

https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60378658
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Gambar 11: Aksi menolak tambang menggunakan taktik simbol politik 

 

 

 

 

Sumber: Dokumen Pribadi WALHI Sulteng, 2023 

Melalui simbol-simbol tersebut WALHI sebagai aktor menggambarkan 

bagaimana masalah kerusakan lingkungan akibat proyek eksplorasi migas 

Mitsubishi Corporation di Sulawesi Tengah membahayakan bagi 

warga/masyarakat sekitar, selain itu tindakan-tindakan WALHI Sulteng juga seperti 

demo damai yang dilakukan mereka di Palu, Morowali, Luwuk, Donggala,  yang 

mengajak semua masyarakat lokal dan internasional untuk ikut serta dalam aksi 

damai yang mereka lakukan. 

WALHI Sulteng telah melakukan aksi kreatif dengan meluncurkan kampanye 

“Hidup Dengan Bencana” pada bulan Juli 2022 untuk menuntut hak masyarakat 

atas lahan mereka yang dirampas oleh korporasi multinasional untuk 

pengembangan bisnis. Kampanye ini bertujuan untuk mengatasi deforestasi dan 

kerusakan lingkungan akibat industri pertambangan. Saat kampanye diluncurkan, 

para aktivis WALHI Sulteng menggunakan kostum petani sebagai simbol 

kampanye. Acara peluncuran kampanye “Hidup Dengan Bencana” dihadiri oleh 

berbagai masyarakat Sulawesi Tengah. 

 

 

 



144 
 

 
 

Gambar 12: Kampanye WALHI melalui filem tanigasi “Hidup Dengan 

Bencana”, memakai kostum petani 

 

 

 

 

 

Sumber: Dokumen WALHI Sulteng, 2022 

Berdasarkan pandangan Margaret E. Keck & Kathryn Sikkink, strategi politik 

simbolik yang dilakukan oleh WALHI Sulteng dan Greenpeace melalui kampanye 

"hidup bersama bencana" berhasil merombak pandangan masyarakat dan 

meningkatkan kesadaran tentang ancaman kerusakan lingkungan yang diakibatkan 

oleh aktivitas tambang korporasi transnasional/multinasional. Fokus dari kampanye 

tersebut adalah menggugah kesadaran publik bahwa izin usaha pertambangan 

merupakan penyebab utama kerusakan lingkungan di Sulawesi Tengah. Selain itu, 

kampanye ini juga bertujuan untuk melibatkan masyarakat global dalam menuntut 

kebijakan yang tepat terkait izin usaha pertambangan di Sulawesi Tengah secara 

simbolik. 

Untuk memobilisasi masyarakat dalam mengatasi ancaman kerusakan 

lingkungan di Sulawesi Tengah, para aktivis lingkungan melakukan tindakan-

tindakan dramatis yang menjadikan peristiwa kerusakan lingkungan sebagai isu 

yang serius dan terkait erat. Dalam pandangan Margaret E. Keck & Kathryn 

Sikkink, penjajaran peristiwa yang berbeda dapat mempengaruhi perubahan 

pandangan dan tindakan seseorang. Dalam hal ini, WALHI Sulteng dan Greenpeace 

berhasil memberikan penjelasan yang meyakinkan tentang dampak buruk yang 

ditimbulkan oleh aktivitas eksplorasi migas Mitsubishi Corporation dan kerusakan 



145 
 

 
 

lingkungan akibat izin usaha pertambangan di Sulawesi Tengah. Dalam kampanye 

mereka, kedua organisasi ini membangun sebuah narasi yang kuat dan berhasil 

memobilisasi 676.000 orang untuk berpartisipasi dalam gerakan melawan 

kerusakan lingkungan. Taktik kampanye yang digunakan oleh WALHI dan 

Greenpeace juga dapat dilihat sebagai pola boomerang, di mana kontak 

internasional digunakan untuk memperkuat tuntutan kelompok domestik dan 

membuka ruang bagi isu-isu baru. Tindakan ini kemudian menghasilkan efek 

domino yang membantu memperkuat jaringan aktivis lingkungan dalam 

memerangi kerusakan lingkungan.105 

Para aktor TAN sering menggunakan strategi symbolic politics untuk 

membuat kasus yang mereka perjuangkan lebih menarik dan simpatik bagi publik. 

Mereka melakukan aksi-aksi di tempat-tempat ramai dan memperoleh publisitas 

dari media. Melalui penggunaan simbol-simbol, isu yang mereka sampaikan dapat 

diingat dengan mudah oleh masyarakat dan dukungan terhadap isu tersebut semakin 

kuat. Simbol-simbol yang unik ini menarik perhatian lebih banyak orang 

dibandingkan dengan sekedar tulisan panjang yang memerlukan waktu untuk 

membacanya. Dengan demikian, strategi symbolic politics meningkatkan 

efektivitas dalam mendapatkan dukungan terhadap isu yang sedang 

diperjuangkan.106 

Dengan menggunakan simbol-simbol dan aksi yang unik, aktor TAN mampu 

menarik perhatian masyarakat dan memudahkan dalam menyampaikan pesan 

tujuan kampanye mereka. Penulis menyimpulkan bahwa, penggunaan strategi 

symbolic politics ini memungkinkan TAN untuk mengungkapkan tuntutan mereka 

dengan cara yang menarik sehingga mampu membangkitkan rasa ingin tahu 

                                                           
105Aulia Hakim, Pengkamapanye WALHI Sulteng, Wawancara, Makassar 2023. 
106 Margaret Keck & Kathryn Sikkink, “Transnational Advocacy Networks In International 

And Regional Politics”. International Social Science Journal. (2019); h.18-25. 
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masyarakat dan memperoleh perhatian yang lebih banyak. Sebagai hasilnya, 

tekanan yang semakin besar dapat diberikan kepada perusahaan nakal dan 

pemerintah setempat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya strategi symbolic 

politics dalam advokasi TAN terkait isu lingkungan. 

c. Politik Pengaruh (Leverage Politics) 

Selain information  politics dan symbolic  politics,  aktor  TAN  seperti 

WALHI dan Greenpeace juga  melakukan strategi  yang  disebut  dengan leverage  

politic sebagai sebuh strategi dan peran dalam proses koalisi advokasi yang 

dilakukan dalam isu kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh proyek eksplorasi 

migas Mitsubishi Corporation.  Sebagai aktor yang relatif lemah, TAN memiliki 

keterbatasan dalam mengubah isu menjadi perhatian publik. Namun, mereka dapat 

memperoleh pengaruh yang lebih besar dengan menciptakan hubungan dengan 

aktor yang lebih kuat. Strategi ini didasarkan pada pendekatan kerjasama dengan 

lembaga-lembaga keuangan internasional, menghubungkan akses pinjaman dengan 

perlindungan lingkungan, dan mempengaruhi aktor yang lebih kuat melalui 

kerjasama dengan lembaga donor. Dalam rangka membawa perubahan kebijakan, 

jaringan TAN perlu mempengaruhi dan membujuk aktor yang lebih kuat. Margaret 

E. Keck & Kathryn Sikkink menjelaskan bahwa leverage politics memainkan peran 

penting dalam strategi kampanye jaringan untuk mempengaruhi kebijakan 

publik.107 

Politik pengaruh merupakan strategi jaringan untuk memperoleh pengaruh 

dengan cara mencari dukungan dari aktor yang lebih kuat dalam mempengaruhi 

aktor negara. Sebagai bagian dari kampanye jaringan, aktivis harus mampu 

mengidentifikasi peluang politik yang dapat digunakan untuk membujuk dan 

                                                           
107 Margaret Keck & Kathryn Sikkink, “Transnational Advocacy Networks In International 

And Regional Politics”. International Social Science Journal. (2019); h.18-25. 
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menekan aktor-aktor yang lebih kuat tersebut. Dengan menggunakan leverage 

terhadap lembaga-lembaga yang lebih kuat, jaringan dapat memperoleh pengaruh 

yang lebih besar daripada kemampuan mereka untuk mempengaruhi praktik negara 

secara langsung.108 

Dalam strategi kampanye jaringan, leverage dapat dibedakan menjadi dua 

jenis yaitu leverage material dan moral. Leverage material biasanya diberikan 

dalam bentuk finansial seperti pinjaman atau hibah, atau dalam bentuk barang atau 

jasa. Selain itu, leverage material juga dapat berupa dukungan suara dalam lingkup 

organisasi internasional, pemberian jabatan atau kedudukan, serta manfaat-manfaat 

lainnya. Informasi yang berharga juga dapat dianggap sebagai leverage yang 

bersifat material. Identifikasi leverage sangat penting dalam kampanye jaringan 

karena dapat membantu kelompok-kelompok yang lemah memperoleh dukungan 

yang lebih kuat untuk mempengaruhi praktik-praktik aktor target secara tidak 

langsung. Sementara Leverage Moral adalah yang berkaitan dengan mobilisation of 

shame (mobilisasi rasa malu), yang dilakukan oleh kelompok jaringan advokasi 

(TAN) dengan menyoroti tindakan atau kebijakan dari negara atau pemerintah yang 

menjadi target advokasi, sehingga menjadi sorotan di tingkat internasional atau 

global. Leverage moral dapat berdampak dalam berbagai bentuk, seperti 

mendapatkan dukungan suara dalam voting di organisasi-organisasi internasional 

yang mendorong nilai, norma, dan tujuan dari kelompok-kelompok TAN. 

Identifikasi leverage moral sangat penting dalam kampanye jaringan karena dapat 

membantu kelompok-kelompok TAN memperoleh dukungan yang kuat dan 

menarik perhatian dunia internasional untuk memperjuangkan isu-isu penting yang 

mereka advokasi.109 

                                                           
108Margaret Keck & Kathryn Sikkink, “Transnational Advocacy Networks In International 

And Regional Politics”. International Social Science Journal. (2019); h.97 
109Margaret Keck & Kathryn Sikkink,  (2019); h.97 
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Dalam gerakan TAN di Sulawesi Tengah, WALHI menggunakan taktik 

leverage politics dengan memanfaatkan moral leverage. Strategi ini terbukti efektif 

karena masalah kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas bisnis 

korporasi transnasional (Mitsubishi Corporation) menjadi sorotan internasional dan 

menjadi pemberitaan di berbagai media internasional. Selain itu, Dewan Hak Asasi 

Manusia juga turut berperan dalam melakukan evaluasi terhadap pemenuhan nilai-

nilai kemanusiaan yang seharusnya dipenuhi oleh Sulawesi Tengah sesuai dengan 

perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah daerah, seperti yang 

diatur dalam undang-undang tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan 

Batubara. Dengan memanfaatkan faktor-faktor ini, WALHI berhasil memperoleh 

dukungan internasional yang kuat untuk memperjuangkan perubahan kebijakan 

dalam upaya untuk mengatasi masalah kerusakan lingkungan di Sulawesi Tengah. 

Dalam upaya untuk memperjuangkan perubahan kebijakan terkait 

kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh eksplorasi migas Mitsubishi 

Corporation di Sulawesi Tengah, WALHI Sulteng menggunakan pendekatan yang 

melibatkan aktor global seperti organisasi internasional yang memiliki pengaruh 

besar sebagai konsumen dari aktor target. Dengan memanfaatkan pengaruh dari 

lembaga-lembaga yang lebih kuat ini, kelompok-kelompok yang lebih lemah dapat 

memperoleh pengaruh yang lebih besar dalam mempengaruhi praktik-praktik yang 

dilakukan oleh aktor target secara tidak langsung. Untuk mencapai tujuan ini, 

penting bagi WALHI Sulteng untuk mengidentifikasi titik-titik pengaruh yang 

strategis dalam kampanye jaringan mereka. Dengan demikian, WALHI Sulteng 

berharap dapat memperoleh dukungan yang lebih luas dan berhasil 

memperjuangkan perubahan kebijakan yang diinginkan.110 

                                                           
110Margaret Keck & Kathryn Sikkink, (2019); h.78 
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Terkait advokasi mengenai dampak kerusakan lingkungan akibat proyek 

eksplorasi migas Mitsubishi Corporation, WALHI Sulteng memperkuat dan 

memperluas jaringannya dengan bekerja sama dengan organisasi lain yang 

memiliki kekuatan lebih besar. Salah satu contohnya adalah Greenpeace yang dapat 

memberikan dukungan yang lebih besar terhadap gerakan advokasi WALHI 

Sulteng terkait masalah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh eksplorasi 

tambang di Sulawesi Tengah. Sebagai organisasi yang fokus pada isu lingkungan 

hidup, WALHI Sulteng mengambil langkah-langkah untuk memastikan 

keberhasilan advokasinya melalui kolaborasi dengan organisasi lain yang sejalan 

dengan tujuan mereka. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat gerakan 

advokasi dan mendapatkan dukungan yang lebih luas. 

Pada isu kerusakan lingkungan akibat aktivitas bisnis eksplorasi migas 

Mitsubishi Corporation, aktor yang menjadi target utama dari usaha perubahan 

kebijakan adalah Greenpeace selaku salah satu organisasi global yang bergelut 

dalam bidang keamanan lingkungan yang membantu mendukung gerakan advokasi 

WALHI terkait isu yang di advokasikan.WALHI Sulteng dan Greenpeace disini 

mencoba menekan pemerintah untuk memperhatikan permasalahan dan dampak 

atas kebijakan izin usaha pertambangan di Sulawesi Tengah yang mengakibatkan 

terjadinya kerusakan lingkungan.  

Greenpeace adalah organisasi yang memiliki fokus terhadap permasalahan 

lingkungan hidup global. Organisasi ini membahas terkait kampanye independen 

yang menggunakan aksi konfrontatif, kreatif dan tanpa kekerasan dalam 

mengungkap masalah-masalah lingkungan global, serta mendorong solusi-solusi 

yang memungkinkan terwujudnya masa depan yang hijau dan damai. Dengan 

menggandeng organisasi yang memiliki kekuatan dan pengaruh yang besar, seperti 

Greenpeace, dapat membantu dalam mencapai tujuan tertentu atau 
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memperjuangkan isu tertentu yang di advokasikan. Terbukti hingga saat ini, koalisi 

ini terus mengawasi eksploitasi pertambangan di Sulawesi Tengah yang 

mengakibatkan timbulnya kerusakan lingkungan.111 

  Dalam konteks koalisi advokasi terhadap kerusakan lingkungan akibat 

proyek eksplorasi migas Mitsubishi Corporation, para aktivis lingkungan seperti 

WALHI dan Greenpeace telah membuat suatu kampanye pengaruh koalisi yang 

ditujukan untuk membuka pembahasan di publik serta menekan dan memperoleh 

leverage demi kepentingan gerakan koalisi advokasi yang dilakukan terhadap 

kerusakan lingkungan proyek eksplorasi migas Mitsubishi Corporation. Salah satu 

kampanye yang dimaksud adalah koalisi Break Free, yakni suatu bentuk kampanye 

yang berbicara tentang memerangi perubahan iklim dan beralih ke energi 

terbarukan.112 

Break Free adalah gerakan yang didedikasikan untuk memerangi perubahan 

iklim dan beralih ke energi terbarukan. Gerakan ini memperjuangkan pengurangan 

konsumsi energi fosil secara keseluruhan, termasuk minyak bumi dan gas alam 

yang diekstraksi dari tambang migas. Koalisi Break Free, merupakan gabungan dari 

Greenpeace, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), dan Jaringan 

Advokasi Tambang (JATAM). Gerakan ini menyadari bahwa industri migas adalah 

salah satu penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca di dunia dan berkontribusi 

pada perubahan iklim yang semakin buruk. Oleh karena itu, Break Free mendorong 

untuk beralih ke sumber energi yang lebih bersih dan berkelanjutan, seperti energi 

terbarukan dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Break Free telah 

mengorganisir aksi-aksi protes terhadap industri migas, termasuk blokade jalur pipa 

minyak dan gas, kampanye anti-perminyakan, dan demonstrasi lainnya untuk 

                                                           
111Greenpeace, https://www.greenpeace.org/indonesia/faq/ (19 Maret 2023).  
112Break Free, https://medialingkungan.com/koalisi-lsm-lingkungan-gelar-kampanye-

kreatif-stop-batubara/ (19 Maret 2023). 

https://www.greenpeace.org/indonesia/faq/
https://medialingkungan.com/koalisi-lsm-lingkungan-gelar-kampanye-kreatif-stop-batubara/
https://medialingkungan.com/koalisi-lsm-lingkungan-gelar-kampanye-kreatif-stop-batubara/
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menuntut perlindungan lingkungan dan aksi nyata dalam mengurangi emisi dari 

industri migas dan mendorong perusahaan untuk mengambil tanggung jawab atas 

dampak lingkungan dari kegiatan bisnis mereka.113  

Gambar 12: Koalisi Break Free menolak tambang 

 

 

 

  

 

Sumber: Medialingkungan.com 

Kampanye Break Free, yang terdiri dari Greenpeace, Wahana Lingkungan 

Hidup Indonesia (WALHI), dan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), baru-baru 

ini menyelenggarakan demonstrasi damai untuk menekan pemerintah Indonesia 

agar beralih dari batu bara sebagai sumber energi dan menggunakan sumber energi 

terbarukan. Demonstrasi tersebut diadakan dalam bentuk pawai dan karnaval 

kreatif dan melibatkan lebih dari 3.000 peserta dari berbagai kelompok masyarakat 

seperti warga perkotaan, warga desa, mahasiswa, dan masyarakat yang menjadi 

korban industri pertambangan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk 

Kalimantan Timur, Sulawesi, Bengkulu, Kalimantan Selatan, dan Sumatera 

Selatan. Sebelum menuju Istana Negara, sekelompok masyarakat yang menjadi 

korban industri pertambangan dan pembangkit listrik batubara juga melakukan aksi 

unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Jepang di Jakarta. Demonstrasi ini dihadiri oleh 

artis Melanie Soebono dan bertujuan untuk menuntut pemerintah Jepang (melalui 

Japan Bank for International Cooperation, Japan International Cooperation Agency, 

dan perusahaan-perusahaan Jepang lainnya) untuk menghentikan pendanaan 

                                                           
113Muchlas Dharmawan, https://medialingkungan.com/koalisi-lsm-lingkungan-gelar-

kampanye-kreatif-stop-batubara/ (19 Maret 2023). 

https://medialingkungan.com/koalisi-lsm-lingkungan-gelar-kampanye-kreatif-stop-batubara/
https://medialingkungan.com/koalisi-lsm-lingkungan-gelar-kampanye-kreatif-stop-batubara/
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industri batubara yang merugikan di Indonesia. Para demonstran menuntut agar 

pemerintah Jepang segera menghentikan investasi yang tidak etis di Indonesia. 

Politik Pengaruh dengan Kampanye #BreakFree merupakan salah satu cara 

agen TAN seperti WALHI dan Greenpeace untuk menyorot bagian dari kebijakan 

pemerintah dalam platform internasional. Kritik dari kampanye #BreakFree 

dianggap sebagai bentuk mobilization of shame, di mana pemerintah dan 

perusahaan dikritik untuk melakukan reformasi karena publik tidak percaya dengan 

kinerja pemerintah dan pihak perusahaan dalam menegakkan aturan yang ada. 

Perampasan lahan masyarakat, kerusakan lingkungan, deforestasi lahan, dan 

kriminalisasi terhadap petani, menjadi tanda bahwa, politik tidak bisa dipercaya 

untuk memegang kesejahteraan masyarakat. Sehingga, usulan kampanye 

#BreakFree untuk menekan pemerintah memperhatikan kembali aturan terkait izin 

usaha pertambangan di Sulawesi tengah menjadi tanda bahwa, publik tidak percaya 

pada pemerintah dan pihak perusahaan dalam melakukan tugasnya.114 

Melalui aksi protes dan kampanye pemasaran sosial yang kreatif, koalisi 

“Break Free” berhasil meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya 

perlindungan lingkungan dan memperkuat tuntutan untuk solusi yang lebih baik 

terhadap perubahan iklim. Kampanye ini juga memicu debat global tentang peran 

dan tanggung jawab industri bahan bakar fosil dalam perubahan iklim, serta 

mendesak pemerintah dan bisnis untuk mengambil tindakan nyata dalam 

mengurangi emisi karbon.  

Hal tersebut dibuktikan dengan keberhasilan kampanye tersebut dalam 

membawa pengaruh politik, yang dibuktikan dengan: 1) Mobilisasi massa: 

Kampanye ini berhasil memobilisasi ribuan orang di seluruh dunia untuk bergabung 

                                                           
114Break Free, “Koalisi LSM Lingkungan Gelar Kampanye Kreatif Stop Batubara”, 

https://medialingkungan.com/koalisi-lsm-lingkungan-gelar-kampanye-kreatif-stop-batubara/ (19 

Maret 2023). 

https://medialingkungan.com/koalisi-lsm-lingkungan-gelar-kampanye-kreatif-stop-batubara/
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dalam aksi protes dan kampanye online untuk memerangi perubahan iklim. Pada 

Mei 2016, kampanye “Break Free” mengadakan aksi protes di enam benua, 

termasuk di lokasi-lokasi seperti tambang batu bara di Australia, ladang minyak di 

Nigeria, dan tambang batubara di Jerman; 2) Peningkatan kesadaran: Kampanye 

“Break Free” berhasil meningkatkan kesadaran publik tentang dampak buruk dari 

industri bahan bakar fosil terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Kampanye 

ini juga membantu memperkuat dukungan untuk peralihan ke sumber energi yang 

lebih bersih dan ramah lingkungan; 3) Tekanan politik: Kampanye “Break Free” 

berhasil menekan pemerintah dan industri bahan bakar fosil untuk mengambil 

tindakan nyata dalam mengurangi emisi karbon dan mempercepat peralihan ke 

sumber energi terbarukan. Beberapa perusahaan besar, termasuk Royal Dutch 

Shell, BP, dan Total, telah mengambil tindakan untuk menyesuaikan diri dengan 

perubahan ini; dan 4) Dukungan dari organisasi lain: Kampanye ini mendapatkan 

dukungan dari berbagai kelompok aktivis lingkungan dan organisasi sosial di 

seluruh dunia. Dukungan ini membantu memperkuat kampanye dan meningkatkan 

kesadaran publik tentang perubahan iklim.115 

Terakhir, adanya tuntutan dan usulan bahwa pemerintah dan pihak 

perusahaan seharusnya membuka sebanyak mungkin transparansi data aktivitas 

bisnisnya kepada masyarakat. Transparansi adalah kunci untuk membangun 

kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat, serta mendorong akuntabilitas dan 

integritas dalam pengelolaan kebijakan dan sumber daya publik. Sebagaimana 

diungkapkan oleh ketua pengkampanye WALHI Sulteng, bapak Aulia Hakim, 

bahwa: 

“Membuka data aktivitas bisnis yang dilakukan oleh perusahaan dan 

pemerintah akan membantu masyarakat untuk memantau dampak kegiatan 

bisnis terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Dengan memiliki akses 

                                                           
115Break Free, https://medialingkungan.com/koalisi-lsm-lingkungan-gelar-kampanye-

kreatif-stop-batubara/ (19 Maret 2023). 

https://medialingkungan.com/koalisi-lsm-lingkungan-gelar-kampanye-kreatif-stop-batubara/
https://medialingkungan.com/koalisi-lsm-lingkungan-gelar-kampanye-kreatif-stop-batubara/
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terhadap informasi yang akurat dan terpercaya, masyarakat dapat mengawasi 

dan menilai kinerja perusahaan dan pemerintah dalam menjalankan kegiatan 

bisnis mereka”.116 

 

Membuka data aktivitas bisnis perusahaan dan pemerintah dapat membantu 

masyarakat memantau dampak kegiatan bisnis terhadap lingkungan dan masyarakat 

sekitar. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan akses informasi yang akurat 

dan terpercaya pada masyarakat sehingga mereka dapat mengawasi dan menilai 

kinerja perusahaan dan pemerintah dalam menjalankan kegiatan bisnis mereka. 

Dengan demikian, seperti yang diungkapkan oleh bapak Aulia Hakim, bahwa 

langkah ini dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam 

kegiatan bisnis dan melindungi lingkungan serta kepentingan masyarakat. 

Namun, penting juga untuk memastikan bahwa data yang dibuka tidak 

melanggar hak-hak privasi atau rahasia bisnis yang dijamin oleh hukum. Oleh 

karena itu, diperlukan regulasi dan prosedur yang jelas dan terbuka tentang 

bagaimana data dapat diakses dan digunakan oleh masyarakat. Pemerintah dan 

perusahaan juga perlu memahami pentingnya partisipasi publik dalam pengambilan 

keputusan dan menjalin dialog yang terbuka dan transparan dengan masyarakat 

tentang kegiatan bisnis yang mereka lakukan. Dengan cara ini, kita dapat 

membangun kepercayaan dan kerjasama yang berkelanjutan antara pemerintah, 

perusahaan, dan masyarakat untuk mencapai tujuan yang saling menguntungkan 

bagi semua pihak. Pengawasan dari warga sipil menjadi sinyal bahwa pemerintah 

dan perusahaan tidak cukup bersih untuk dibiarkan berjalan tanpa adanya 

pengawasan, bukan dari negara, bukan dari kejaksaan, namun dari masyarakat. Hal 

ini dapat dipahami sebagai mobilization of shame yang ditujukan agar gerakan 

Break Free dapat memperoleh leverage moral.117 

                                                           
116Aulia Hakim, Ketua Pengkampanye WALHI Sulteng, Wawancara, Sinorang, 18 Maret 

2023. 
117Aulia Hakim, Pengkampaye WALHI Sulteng, Wawancara, Sinorang, 2023. 
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Adapun, material leverage dalam kasus ini tidak terpenuhi dikarenakan 

tidak adanya tuntutan militer maupun ekonomi dari intergovernmental organization 

terhadap Sulawesi Tengah. Meskipun begitu, moral leverage dalam kasus ini telah 

berhasil, seperti yang terlihat dari penerapan rekomendasi peraturan oleh 

pemerintah Sulawesi Tengah terkait tuntutan dari jaringan advokasi mengenai 

perizinan pertambangan. Gubernur Sulawesi Tengah telah mengeluarkan Peraturan 

Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang pengelolaan 

mineral dan batubara 

d. Accountability Politics  

Accountability politics, dilakukan TAN untuk membuat aktor-aktor yang 

memiliki power mau mematuhi kebijakan-kebijakan ataupun prinsip-prinsip yang 

mereka ajukan. Dalam  hal  ini  akan dilihat  bagaimana  kesesuaian  atau  

ketidaksesuaian  antara  komitmen yang  telah  dibuat  dengan  kenyataan  di  

lapangan.  Oleh  karena  itu,  aktor  TAN  dalam kerusakan lingkungan di Sulawesi 

Tengah akibat aktivitas tambang Mitsubishi Corporation aktif mencanangkan 

program dalam fungsi pengawasan atas pelanggaran-pelanggaran  yang  terjadi.   

Dalam Gerakan TAN di Sulawesi Tengah, jaringan berusaha 

mempertahankan aktor-aktor berpengaruh yang awalnya memiliki posisi yang 

berbeda-beda, untuk tetap berpegang pada prinsip bersama ketika isu yang di 

advokasikan telah mencapai tujuan. Taktik ini diterapkan ketika pemerintah sebagai 

aktor target telah menyetujui dan berkomitmen untuk mengubah kebijakan atau 

perilaku terkait isu yang di advokasikan. Dalam politik akuntabilitas, jaringan 

memiliki kesempatan untuk mengawasi wacana dan praktik terkait implementasi 

perubahan hukum yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini dilakukan karena 
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pemerintah seringkali membuat komitmen hanya untuk mengalihkan perhatian 

publik.118  

Menurut pandangan Margaret E. Keck & Kathryn Sikkink, jaringan 

berupaya keras untuk membujuk pemerintah dan aktor lainnya untuk mengubah 

pandangan mereka terhadap suatu masalah. Meskipun upaya ini bisa dianggap 

sepele oleh pihak target seperti pemerintah atau aktor lainnya karena mereka 

mungkin saja mengubah pandangan mereka hanya untuk menghindari perhatian 

publik, namun jika jaringan berhasil mengubah pandangan mereka, maka akan 

membuka peluang bagi politik akuntabilitas. 

Dalam melaksanakan koalisi advokasi yang dilakukan, WALHI Sulteng dan 

Greenpeace telah meluncurkan sebuah program bernama Feminist Participatory 

Action Research (FPAR) untuk melakukan riset tentang dampak lingkungan dan 

sosial dari kegiatan pertambangan pada masyarakat lokal, terutama perempuan dan 

kelompok terpinggirkan lainnya yang seringkali berdampak secara langsung oleh 

kegiatan pertambangan. Program ini menyusul dari berbagai kampanye yang 

dilakukan oleh WALHI dan Greenpeace. Oleh karena itu langkah yang diambil oleh 

WALHI dan Greenpeace ini bertujuan agar dapat mengurangi masalah kerusakan 

lingkungan akibat eksplorasi migas Mitsubishi Corporation. Program ini 

membangun sebuah metodologi dengan melalui langkah pendokumentasian 

persoalan perempuan dalam tata kelolah lingkungan. Yang kemudian akan 

dijalankan bersama dengan masyarakat lokal dan pemerintah setempat untuk 

melestarikan area hutan yang terdampak oleh aktivitas proyek eksplorasi migas 

tersebut.119 

                                                           
118Margaret Keck & Kathryn Sikkink, (2019); h.76. 
119Aulia Hakim, Ketua Pengkampanye WALHI Sulteng, Wawancara, Makassar, 2023. 
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Dalam rangka advokasi terhadap kerusakan lingkungan akibat eksplorasi 

migas Mitsubishi Corporation di Sulawesi Tengah, WALHI dan Greenpeace 

berusaha untuk mengubah kebijakan perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam 

perusakan dan juga pemerintah. Upaya tersebut dilakukan dengan mempengaruhi 

aktor target melalui politik informasi, politik simbolik, dan politik pengaruh. 

Sebagai contoh, masyarakat menuntut izin usaha pertambangan dicabut dan 

menggelar aksi tuntutan yang disebut Feminist Participatory Action Research 

(FPAR), dengan tuntutan “Hentikan Penambangan Yang Kriminalisasi Rakyat Dan 

Rusak Lingkungan”. Melalui FPAR, kelompok tersebut mengeluarkan pernyataan 

bersama untuk meminta pemerintah menghentikan operasi pertambangan yang 

merusak lingkungan dan mengkriminalisasi rakyat.120  

Selama enam tahun terakhir, pemerintah daerah di Sulawesi Tengah telah 

mengeluarkan 368 izin usaha pertambangan (IUP), dan pemerintah pusat juga 

memberikan izin kontrak karya mineral dan migas seperti Donggi Senoro dari 

Jepang. Meskipun banyaknya investasi di Sulteng, namun investasi ini juga 

menimbulkan banyak masalah seperti kemiskinan, pencemaran lingkungan, 

kriminalisasi bahkan hingga kematian akibat penembakan aparat terhadap warga 

yang melindungi aktivitas eksplorasi dan eksploitasi oleh perusahaan. Industri 

ekstraktif memaksa masyarakat petani dan nelayan untuk meninggalkan ruang 

hidup produktif mereka dan menyebabkan banyak protes dari masyarakat. Namun, 

protes ini seringkali dihadapi dengan kekerasan dan kriminalisasi oleh aparat 

kepolisian. Salah satu tragedi penembakan terjadi di Kabupaten Morowali, di mana 

tujuh warga Kolo Bawah menjadi korban dan dua di antaranya meninggal, yaitu 

Yurifin dan Marten Datu Adam, karena menuntut PT. Job Medco yang tak pernah 

                                                           
120WALHI Sulteng, https://web.facebook.com/people/WALHI-Sulawesi-

Tengah/100083008235606/?paipv=0&eav=AfazWd4TH7yDhmna0HZmk5_HsACg53bG5jvnBZu

w2WQC8dHDzaRrdu_EtuKhI3RVe0&_rdc=1&_rdr (16 Maret 2023). 

https://web.facebook.com/people/WALHI-Sulawesi-Tengah/100083008235606/?paipv=0&eav=AfazWd4TH7yDhmna0HZmk5_HsACg53bG5jvnBZuw2WQC8dHDzaRrdu_EtuKhI3RVe0&_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/people/WALHI-Sulawesi-Tengah/100083008235606/?paipv=0&eav=AfazWd4TH7yDhmna0HZmk5_HsACg53bG5jvnBZuw2WQC8dHDzaRrdu_EtuKhI3RVe0&_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/people/WALHI-Sulawesi-Tengah/100083008235606/?paipv=0&eav=AfazWd4TH7yDhmna0HZmk5_HsACg53bG5jvnBZuw2WQC8dHDzaRrdu_EtuKhI3RVe0&_rdc=1&_rdr
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memenuhi tuntutan warga. Prototestasi warga dipicu oleh penimbunan karang 

Tiaka, yang merupakan tempat mencari ikan warga nelayan. Setelah karang Tiaka 

dikuasai oleh PT. Job Medco, warga tidak lagi bisa mengakses tempat tersebut 

meskipun sejak sebelum kemerdekaan Indonesia suku Bajo di Kolo Bawah telah 

menguasai wilayah Tiaka. Selain itu, Federasi Perjuangan untuk Reforma Agraria 

(FPAR) juga mengecam pemerintah Jepang yang mengancam akan membawa 

Indonesia ke sidang WTO jika melarang ekspor material mentah tambang ke 

Jepang. 

 “Ancaman ini berarti paksaan agar Indonesia melanjutkan kegiatan 

penambangan yang merusak lingkungan, penuh kekerasan dan 

pelanggaran HAM. Ini bertentangan dengan semangat dasar KTT Bumi”. 

Pernyataan tersebut menyatakan bahwa adanya ancaman yang memaksa 

Indonesia untuk melanjutkan kegiatan penambangan yang merusak lingkungan, 

penuh dengan kekerasan dan pelanggaran HAM. Hal ini bertentangan dengan 

semangat dasar Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan atau yang 

lebih dikenal sebagai KTT Bumi, yang menekankan pentingnya pembangunan yang 

berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan hak asasi manusia. 

Untuk itu, aksi tuntutan FPAR ini meminta kepastian beberapa hal kepada 

Kedutaan Besar Jepang. Diantaranya: Pertama, memastikan material tambang yang 

mereka pakai tidak merusak lingkungan Indonesia dan menimbulkan kekerasan dan 

kriminalisasi terhadap rakyat Indonesia khususnya bagi perempuan. Dan 

Kedua, memastikan agar investasi Jepang tidak terlibat dalam perusahaan yang 

mengambil ruang hidup dan ruang kegiatan perekonomian produktif rakyat, seperti 

di Tiaka-Morowali. Aksi yang dilakukan oleh FPAR ini terdiri dari, Eksekutif 
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Nasional WALHI Sulteng, JATAM Sulteng, LBH Luwuk, LBH Manado, LBH 

Sulawesi Tengah, LBH Donggala, dan Yayasan Tanah Merdeka Sulteng.121 

Selain itu, tidak hanya aksi yang dilakukan oleh FPAR untuk menekan 

pemerintah dan pihak perusahaan terkait aktivitas bisnis yang dijalankan. Aksi yang 

tak kalah menarik dilakukan oleh WALHI Sulteng dan Greenpeace adalah melalui 

aksi Koalisi Melawan Limbah (KML) yang dilakukan oleh WALHI Sulteng, 

JATAM, dan organisasi-organisasi lainnya. Koalisi  Melawan  Limbah  (KML)  

didirikan  oleh  WALHI  Sulteng,  LBH  Sulteng,  dan  Greenpeace  dengan  motto  

“Kita  Berjuang Bersama”. KML ini telah melakukan banyak gugatan, diantaranya 

ada yang sudah menang di pengadilan, namun ada yang sedang dalam proses 

pengadilan. Gugatan yang pernah dilayangkan dan sedang berlangsung prosesnya 

adalah gugatan kepada Gubernur Sulawesi Tengah, untuk tidak mengeluarkan izin 

tailing ke laut untuk beberapa perusahaan ini, perusahaan  yakni PT. JOB Metco 

Tomory, PT. PAU, PT. Huayue Nickel Cobalt, yang merupakan anak perusahaan 

DSLNG yang berada di Sulawesi Tengah. 

Masa aksi/Gugatan yang terjadi dari WALHI Sulteng, JATAM Sulteng, 

YTM, IP2MM, IP2MMU, AEER, KIARA, FPPI, yang didampingi oleh LBH 

Sulteng, Cbest Institut, LBH Advokasi Sulteng tersebut menggelar aksi di depan 

kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah pada Kamis 12 Maret 2020. Gubernur 

Sulteng digugat atas surat keputusannya yang memberikan Izin Pembuangan 

limbah tailing ke laut dalam melalui proyek pembangunan Deep Sea Tailing 

Placement. Peng Kampanye WALHI Sulteng, bapak Aulia Hakim mengatakan 

bahwa: 

 

                                                           
121Sapariah Saturi, “Hentikan Penambangan yang Kriminalisasi Rakyat dan Rusak 

Lingkungan”, https://www.mongabay.co.id/2012/06/21/hentikan-penambangan-yang-

kriminalisasi-rakyat-dan-rusak-lingkungan/ (16 Maret 2023) 

 

https://www.mongabay.co.id/2012/06/21/hentikan-penambangan-yang-kriminalisasi-rakyat-dan-rusak-lingkungan/
https://www.mongabay.co.id/2012/06/21/hentikan-penambangan-yang-kriminalisasi-rakyat-dan-rusak-lingkungan/
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“Menurut catatan kami, industri ekstraktif pertambangan adalah salah satu 

penyumbang terbesar kerusakan yang terjadi di wilayah pesisir dan pulau-

pulau kecil khususnya yang ada di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi 

Tengah.”122  

 

Pernyataan tersebut menyatakan bahwa menurut catatan yang ada, industri 

ekstraktif pertambangan merupakan salah satu penyumbang terbesar kerusakan 

yang terjadi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, khususnya yang terdapat di 

Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini mengindikasikan bahwa 

industri pertambangan di daerah tersebut dapat berdampak negatif pada lingkungan 

dan kehidupan masyarakat setempat, sehingga perlu adanya perhatian dan tindakan 

yang tepat dalam mengelola kegiatan pertambangan agar dapat meminimalkan 

dampak negatif tersebut.  

Dibalik rencana pemerintah untuk mengizinkan sejumlah perusahaan 

hidrometalurgi untuk membuang limbah tailing ke laut dalam, melalui proyek Deep 

Sea Tailing Placement, akan memperburuk kerusakan ruang hidup masyarakat 

pesisir dan pulau-pulau kecil. Oleh karena itu, WALHI dan beberapa organisasi 

lainya dengan tegas menyatakan menolak izin pembuangan limbah tailing ke laut 

dalam, dengan membentuk asksi KML. Hal tersebut dilakukan untuk menekan 

pemerintah agar memperhatikan setiap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan 

khususnya kebijakan terkait izin usaha pertambangan yang banyak menimbulkan 

permasalahan terhadap lingkungan dan ruang hidup masyarakat sekitar.123 

Sebagai sebuah gerakan protes dan jaringan advokasi, aksi KML yang 

dibentuk oleh WALHI dan Greenpeace telah mampu mendorong pemerintah 

Sulawesi Tengah untuk meninjau ulang berbagai kebijakan yang berkaitan dengan 

proses penegakan hukum, khususnya mengenai izin usaha pertambangan. Namun, 

                                                           
122Aulia Hakim, Pengkampanye WALHI Sulteng, Wawancara, Sinorang, 2023.  
123WALHI Sulteng, “Hentikan Rencana Pembuangan Limbah Tailing Di Laut Morowali”, 

https://jatamsulteng.org/hentikan-rencana-pembuangan-limbah-tailing-di-laut-morowali/ (16 Maret 

2023. 

https://jatamsulteng.org/hentikan-rencana-pembuangan-limbah-tailing-di-laut-morowali/


161 
 

 
 

yang mampu dicapai oleh gerakan KML berupa penerapan kebijakan yang berawal 

dari kritik dan tuntutan gerakan WALHI dan Greenpeace. Sebagai contoh, 

Gubernur Sulawesi Tengah telah memberlakukan reformasi mengenai prosedur izin 

usaha prtambangan yang tertuang dalam aturan Pengelolaan Prtambangan Mineral 

dan Batubara tahun 2018, di mana aturan tersebut dibuat atas dasar tuntutan-

tuntutan dari masyarakat dan LSM-LSM.  

Selain itu, ada beberapa reformasi lainnya yang ditujukan kepada 

pemerintah seperti larangan pembuangan limbah ke area sungai, pengawasan ketat 

oleh masyarakat sipil terhadap aktivitas perusahaan migas, termasuk pemantauan 

dan evaluasi terhadap dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan oleh 

pengolahan limbah migas, pengembangan program pemulihan lingkungan dan 

rehabilitasi terhadap daerah yang terdampak oleh limbah migas, keterlibatan 

masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan terkait aktivitas perusahaan migas 

sehingga mereka dapat memperoleh informasi yang memadai tentang risiko dan 

dampak lingkungan dari limbah migas yang didorong oleh gerakan KML agar 

masyarakat sipil dapat memberikan pengawasan pada kinerja pemerintah dan 

perusahaan.124  

WALHI Sulteng dan Greenpeace telah berhasil mempengaruhi sejumlah 

aktor terkait isu kerusakan lingkungan akibat eksplorasi migas Mitsubishi 

Corporation di Sulawesi Tengah melalui politik informasi, politik simbolik, dan 

politik pengaruh. Hal ini terbukti dengan adanya beberapa keberhasilan, di mana 

aktor target telah berkomitmen untuk menghentikan perusakan lingkungan. Salah 

satu tanda keberhasilan tersebut adalah terbentuknya kebijakan baru mengenai 

peraturan izin usaha pertambangan di Sulawesi Tengah yang diatur dalam undang-

                                                           
124Muhammad Hajiji, “Menilik Upaya Pemerintah di Sulteng Terbitkan Tambang Ilegal” 

https://www.antaranews.com/berita/2006705/menilik-upaya-pemerintah-di-sulteng-tertibkan-

tambang-ilegal (16 Maret 2023).  

https://www.antaranews.com/berita/2006705/menilik-upaya-pemerintah-di-sulteng-tertibkan-tambang-ilegal%20(16
https://www.antaranews.com/berita/2006705/menilik-upaya-pemerintah-di-sulteng-tertibkan-tambang-ilegal%20(16
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undang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang dikeluarkan oleh 

pemerintah daerah setempat. Dalam hal ini, gerakan transnasional di Sulawesi 

Tengah telah sukses mencapai peluang politik akuntabilitas, melalui aktivisme dari 

WALHI dan Greenpeace dengan menyebarluaskan informasi melalui media sosial 

dantagar#tolakpertambangan,#Sultengdaruratiklim,#tolakundangundangizinperta

mbanga,#tolaktambangdansmelter,#lawanperusaklingkungan,#hentikankriminalis

asipetan, yang dilakukan oleh aktivis yang tidak terorganisir di Twitter, Instagram, 

dan Facebook, serta tuntutan dari masyarakat internasional melalui petisi. 

Akhirnya, WALHI dan Greenpeace berhasil memaksa pemerintah untuk 

menangani isu-isu yang mereka advokasikan, yang ditunjukkan dengan terbitnya 

kebijakan baru terkait pengelolaan pertambangan mineral dan batubara pada tahun 

2018 di Sulawesi Tengah.   

E. Analisis Hasil Penelitian 

1. Strategi Koalisi Advokasi WALHI dan Greenpeace Melalui Model 

Information Politics 

Strategi advokasi ini adalah metode yang digunakan oleh organisasi non-

pemerintah (NGO) untuk memperluas jangkauan isu yang mereka lakukan sehingga 

menjadi isu yang terkait dengan masalah di tingkat global. Dalam konteks ini, 

WALHI Sulteng bekerja sama dengan Greenpeace sebagai NGO global yang fokus 

pada keamanan lingkungan untuk mempercepat penyebaran informasi tentang 

kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas eksplorasi migas Mitsubishi 

Corporation di Sulawesi Tengah kepada masyarakat luas. Tujuannya adalah agar 

isu ini menjadi perhatian global dan mendapat dukungan dari seluruh dunia. 

Berdasarkan analisis penulis, WALHI dan Greenpeace menggunakan 

berbagai model Information Politics dalam menyampaikan penolakan mereka 
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terhadap bisnis eksplorasi migas Mitsubishi Corporation yang berdampak pada 

lingkungan di Sulawesi Tengah. Kampanye advokasi tersebut terdiri dari beberapa 

model Information Politics, diantaranya adalah: 

a. Pemanfaatan Internet  

WALHI Sulteng dan Greenpeace menyadari pentingnya memanfaatkan 

media internet untuk memperluas jangkauan informasi dan mencapai dampak yang 

lebih besar dalam perjuangan mereka melawan kerusakan lingkungan akibat 

eksplorasi migas Mitsubishi Corporation. Di era digital ini, keduanya juga lebih 

mudah menemukan sekutu yang mendukung tujuan mereka melalui penyebaran 

informasi yang telah mereka lakukan sebelumnya. 

WALHI Sulteng dan Greenpeace berusaha memobilisasi gerakan dan 

membentuk opini publik terkait dampak proyek eksplorasi migas Mitsubishi 

Corporation terhadap kondisi lingkungan, sosial, dan ekonomi masyarakat 

setempat. Tujuannya adalah untuk melampaui kekuatan pemerintah dan 

memperjuangkan isu kerusakan lingkungan yang terjadi. Gerakan yang dibentuk 

diharapkan dapat melakukan aksi nyata dan memberikan pengaruh besar pada 

masyarakat dan pemerintah. WALHI Sulteng dan Greenpeace menganggap sosial 

media sebagai platform yang inklusif karena tidak memandang perbedaan gender, 

usia, ras, dan status sosial. Oleh karena itu, mereka melihat sosial media sebagai 

alat yang kuat untuk membantu menyampaikan pesan dan mengadvokasi tentang 

isu kerusakan lingkungan akibat aktivitas bisnis Mitsubishi Corporation di Sulawesi 

Tengah. 

Berikut adalah beberapa contoh bagaimana WALHI Sulteng dan Greenpeace 

menggunakan internet sebagai bentuk gerakan information politics mareka: 

1. Pers Rilis WALHI Sulteng 

a. Website WALHI Sulteng 
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Situs web resmi WALHI Sulawesi Tengah dapat ditemukan di 

https://walhisulteng.org/ dan digunakan sebagai wadah kampanye oleh WALHI 

Sulteng dengan tagline #PULIHKANINDONESIA dan 

#PULIHKANSULAWESITENGAH. Kampanye ini terdiri dari tiga tema utama, 

yaitu TOLAK REKLAMASI DAN TAMBANG, JAGA KARST JAGA 

KEHIDUPAN, dan SULTENGDARURATHAM. WALHI Sulteng memposting 

kegiatan advokasi yang lebih terperinci di media sosial mereka. Situs web resmi 

WALHI Sulteng juga mencantumkan tiga akun media sosial milik mereka, yaitu 

akun Twitter @walhi_sulteng, fanspage Facebook WALHI Sulawesi Tengah, dan 

akun Instagram walhisulteng. 

b. Facebook  

WALHI Sulteng memiliki akun Facebook resmi yang telah menjadi 

anggota sejak November 2021, dengan jumlah pengikut mencapai 2,7 ribu. Pada 

tanggal 26 Maret 2018, di akun Facebook WALHI Sulteng, terdapat sebuah retweet 

yang menyatakan Aliansi Selamatkan Masyarakat Sulawesi Tengah dari dampak 

pertambangan. 

Gambar 13: Aksi demonstrasi WALHI Sulteng bersama masyarakat menolak 

tambang 

 

 

 

 

 

Sumber: Facebook WALHI Sulteng, 2023 

Ini adalah contoh bagaimana WALHI Sulteng menggunakan media sosial 

Facebook sebagai salah satu bentuk gerakan advokasinya dengan cara menyebarkan 

informasi melalui platform tersebut. 
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c. Twitter  

WALHI Sulteng menggunakan akun twitter @walhi_sulteng sejak Maret 

2015 dan telah memposting sebanyak 1.529 kali dengan total 3.728 pengikut. Pada 

akun facebook-nya, pada tanggal 16 Maret 2018, WALHI Sulteng memposting 

tentang Aliansi Selamatkan Masyarakat Sulawesi Tengah dari dampak 

pertambangan sebagai salah satu contoh gerakan advokasinya melalui 

penyebarluasan informasi di media sosial. Selain itu, WALHI Sulteng juga 

membuat poster dengan tagline “POSTER TOLAK TAMBANG DI SULTENG: 

SATU ORANG TEWAS OLEH PELURU TAJAM” untuk menyuarakan 

penolakan terhadap izin usaha pertambangan di Sulawesi Tengah. 

Gambar 14: Poster Penolakan Tambang 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber Youtub WALHI, 2019. 

Pada poster tersebut, WALHI menuliskan bagaimana aktivitas eksplorasi 

tambang/migas telah menimbulkan kerusakan lingkungan di Sulawesi Tengah dan 

telah menewaskan salah satu masyarakat Sulawesi Tengah.125  

Dari sejumlah postingan awal, dapat dilihat bahwa WALHI Sulteng secara 

terus-menerus mempromosikan gerakan penolakan terhadap eksplorasi migas 

Mitsubishi Corporation. Dengan cepat menyebar di media sosial, gerakan ini 

menjadi efisien dalam penyebaran informasi. Dalam postingannya di Twitter, 

WALHI Sulteng seringkali mengharapkan agar para pejabat dan stakeholder yang 

                                                           
125Walhi Sulteng, https://www.youtube.com/watch?v=tKoEAiyl_P0 (16 Maret 2023). 

https://www.youtube.com/watch?v=tKoEAiyl_P0
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mereka tag/tandai di postingan merespons dan mengambil tindakan atas isu yang 

diangkat.  

d. Instagram  

WALHI Sulteng memiliki akun Instagram yang masih tergolong baru, 

namun sangat aktif dalam menyebarkan informasi. Postingan pertamanya pada 

tanggal 9 Desember 2016 mengajak untuk melakukan gerakan bersama dengan 

Aliansi Selamatkan Danau Rano, yang terancam oleh tambang besar dengan 

memanfaatkan Car Free Day pada minggu 13 Mei 2016. Dalam postingannya, 

WALHI Sulteng menyoroti dampak negatif yang ditimbulkan oleh izin usaha 

pertambangan terhadap kehidupan masyarakat Sulawesi Tengah yang tinggal di 

sekitar Danau Rano, serta merusak ekosistem dan biota laut.126  

WALHI Sulteng telah melakukan beberapa gerakan aksi solidaritas 

dengan berbagai organisasi masyarakat dalam upaya menolak kegiatan 

pertambangan yang merusak lingkungan dan berdampak negatif bagi masyarakat 

Sulawesi Tengah. Salah satu contoh gerakan tersebut adalah pada tanggal 11 

Februari 2018, ketika WALHI Sulteng memposting aksi kampanye tolak tambang 

di jalan dan gedung DPRD yang dilakukan bersama dengan Aliansi masyarakat. 

WALHI Sulteng juga aktif dalam memposting poster-poster di akun Instagram-nya, 

yang berisi ajakan untuk melakukan berbagai gerakan seperti undangan konsolidasi 

serta undangan untuk menghadiri kegiatan aksi. 

2. Pers Rilis Greenpeace 

Greenpeace merespon upaya yang dilakukan oleh WALHI Sulteng di tingkat 

lokal dengan mendukung dan bekerja sama dengan mereka dalam mengajukan 

pengaduan resmi kepada pemerintah daerah pada akhir November 2016. Pengaduan 

tersebut berkaitan dengan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas 

                                                           
126 WALHI Sulteng, Instagram WALHI Sulteng, 2016. 
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bisnis Mitsubishi Corporation dalam bisnis eksplorasi migasnya. Hal ini 

diungkapkan melalui sebuah rilis di website resmi Greenpeace.127 Pemerintah 

sendiri merupakan aktor yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang 

terjadi akibat aktivitas eksplorasi migas Mitsubishi Corporation di Sulawesi 

Tengah. Pemerintah daerah yang mengesahkan izin usaha pertambangan atas 

kegiatan eksplorasi migas yang dilakukan oleh Mitsubishi Corporation di Sulawesi 

Tengah, WALHI mengatakan bahwa pemerintah sebagai selaku pemberi izin 

pertambangan kepada Mitsubishi Corporation dalam menjalankan proyek 

eksplorasi migasnya tidak menghiraukan peringatan masyarakat lokal atas 

konsekuensi negatif dari proyek eksplorasi migas Mitsubishi Corporation dan tetap 

menyarankan kepada pemerintah Sulawesi Tengah untuk memperhatikan dampak 

yang terjadi dari kegiatan kerjasama tersebut. Aulia Hakim, Direktur Eksekutif 

WALHI Sulteng yang berkunjung ke gedung gubernur Sulteng mendapatkan 

wawancara dan mengatakan kepada pemerintah bahwa:    

 

“Masyarakat di Sulawesi Tengah tidak serta merta menolak kegiatan 

eksplorasi minyak dan gas yang dilakukan oleh perusahaan multinasional di 

daerah mereka, tetapi mereka ingin ikut terlibat dalam proses perencanaan 

dan pelaksanaan kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah dan pelaku 

bisnis.”128 

 

3. Rilis Laporan Rutin  

a. WALHI Sulteng 

Catatan akhir tahun WALHI Sulteng pada tahun 2021 dengan judul “Catatan 

Akhir Tahun WALHI Sulawesi Tengah 2021: Degradasi Lingkungan dan 

Pengkaplingan Ruang Hidup Rakyat Terus Meningkat, Keselamatan Rakyat 

Terancam” dan juga 2019 yang berjudul “Catatan Akhir Tahun WALHI Sulteng 

2019: Degradasi Lingkungan & Bencana Ekologis Di Sulawesi Tengah Akibat 

                                                           
127Aulia Hakim, Pengkampanye WALHI Sulteng, Wawancara, Makassar 2023. 
128Aulia Hakim, Wawancara, Sinorang, 18 Maret 2023. 



168 
 

 
 

Tambang” merupakan dua laporan catatan akhir tahun yang dirilis oleh WALHI 

Sulteng di internet dan website resmi WALHI Sulteng. 

Setelah melakukan pencarian, hasil analisis penulis memperoleh bukti bahwa 

WALHI Sulteng menyebarkan informasi melalui rilis laporan yang berdasarkan 

kajian ilmiah dan studi lapangan. Rilis laporan tersebut dihasilkan oleh WALHI 

Sulteng dan berisi data terkait kondisi lingkungan di Sulawesi Tengah selama satu 

tahun terakhir. Dengan cara ini, WALHI Sulteng berhasil menyebarluaskan 

informasi secara publik tentang kondisi lingkungan di daerah tersebut. 

4. WALHI Sulteng bekerjasama dengan Greenpeace 

WALHI Sulteng bekerja sama dengan Greenpeace, sebuah NGO global di 

bawah FoEI, dalam membuat “Laporan Final Advokasi Penyelamatan Pesisir 

WALHI Sulteng-Greenpeace”. Laporan ini secara khusus dibuat untuk melaporkan 

kegiatan advokasi WALHI Sulteng terkait penyelamatan masyarakat Sulawesi. 

Dalam laporan ini, juga terlihat bahwa WALHI Sulteng bekerja sama dengan 

organisasi transnasional dalam kegiatan advokasinya. Dengan menyebarluaskan 

laporan ini, WALHI Sulteng membuktikan bahwa mereka melakukan 

penyebarluasan informasi secara sistematis dan lintas batas.129 

Proses penyebaran berita tersebut semakin memudahkan masyarakat 

banyak untuk mengetahui dan mendapat informasi secara cepat. Seperti situs 

mongobay.co.id dikunjungi lebih dari dua juta pengunjung setiap bulannya, 

membuatnya menjadi salah satu tujuan situs the most visited eco-focused di internet. 

Ini berarti bahwa respon yang diberikan terhadap sebuah berita yang disampaikan 

melalui media internet adalah strategi yang ampuh untuk menjawab kriteria 

keberhasilan information politics dengan kategori “cepat” yang dirumuskan oleh 

Keck dan Sikkink. Dalam faktor information politics yang dikerjakan oleh aktor 

                                                           
129WALHI Sulteng, https://www.walhi.or.id/menggerakkan-kerelawanan-demi-

kehidupan-dan-kemanusiaan (16 Maret 2023)  

https://www.walhi.or.id/menggerakkan-kerelawanan-demi-kehidupan-dan-kemanusiaan%20(16
https://www.walhi.or.id/menggerakkan-kerelawanan-demi-kehidupan-dan-kemanusiaan%20(16
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TAN ini menjelaskan bahwa indikator keberhasilan dalam menyebarkan informasi 

melalui media digital, terbilang optimal dibuktikan dengan banyaknya pengikut dan 

respon dari masyarakat terhadap keberadaan media dan organisasi-organisasi 

nirlaba ini yang terikat dalam sistem TAN.130 

 

2. Strategi Advokasi WALHI Sulteng dan Greenpeace Melalui Model 

Symbolic Politics  

Strategi politik simbolik adalah salah satu strategi advokasi yang 

digunakan oleh WALHI Sulteng untuk menyampaikan informasi tentang isu yang 

mereka perjuangkan sebagai organisasi non-pemerintah. Namun, dalam 

penyebaran informasi ini, mereka menggunakan simbol-simbol, tanda-tanda, serta 

memanfaatkan momen atau peringatan tertentu yang bersifat transnasional.131 

Dalam kasus kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh eksplorasi migas 

Mitsubishi Corporation di Sulawesi Tengah, penulis menganalisis bahwa baik 

WALHI Sulteng maupun Greenpeace menggunakan strategi advokasi symbolic 

politics dengan memperlihatkan simbol keadilan atau kesetaraan bagi masyarakat 

lokal Sulawesi Tengah. Hal ini sesuai dengan hasil dibawah ini: 

a. WALHI Sulteng 

Akibat dari dampak yang ditimbulkan oleh eksplorasi migas Mitsubishi 

Corporation di Sulawesi Tengah terhadap lingkungan hidup masyarakat, kondisi 

tersebut mengakibatkan lingkungan dan akses masyarakat menjadi terganggu, 

membuat lingkungan dan jalur masyarakat yang berada dekat dengan proyek 

terkurung khususnya bagi masyarakat pesisir tepat kegiatan eksplorasi tambang 

tersebut berlangsung. khususnya bagi masyarakat pesisir yang sebelumnya 

                                                           
130WALHI Sulteng, https://www.mongabay.co.id/tag/walhi-sulteng/ (16 Maret 2023). 
131Margaret Keck & Kathryn Sikkink, (2019); h.95 

https://www.mongabay.co.id/tag/walhi-sulteng/
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mengandalkan kanal kecil dan perahu kecil sebagai sarana transportasi untuk 

membawa ikan dari laut.  

Kegiatan eksplorasi migas oleh Mitsubishi Corporation di Sulawesi Tengah 

tidak hanya merusak lingkungan hidup, tetapi juga berdampak sosial yang 

dirasakan oleh masyarakat pesisir. WALHI Sulteng menemukan bahwa setidaknya 

1000 kapal dan perahu nelayan yang terdampak dan terancam akibat kegiatan 

tersebut, terutama di wilayah Kecamatan Batui yang meliputi beberapa desa seperti 

Uso, Noge, Kini-Kini, Lamo, Sisipan, Toili, dan Bololi. Masyarakat kesulitan 

mencari ikan dan jalur transportasi perahu semakin menyempit. Selain itu, 

penelitian WALHI Sulteng juga menunjukkan bahwa alokasi ruang eksplorasi 

migas yang diberikan oleh pemerintah akan menimbulkan dampak buruk terhadap 

lingkungan, seperti kerusakan terumbu karang dan ekosistem perairan pesisir 

seperti mangrove. Hilangnya habitat alami seperti mangrove akan berdampak 

negatif pada kehidupan masyarakat dan biota laut yang tinggal di sana.132 

WALHI Sulteng dan masyarakat merasa tidak adil dengan adanya dampak 

negatif yang ditimbulkan oleh proyek eksplorasi migas yang dibangun oleh 

Mitsubishi Corporation, meskipun proyek tersebut memiliki dampak positif. Oleh 

karena itu, WALHI Sulteng mengajukan gugatan ke PTUN Sulawesi Tengah pada 

tanggal 29 Januari 2016 dengan nomor perkara No.12/5/2016/PTUN.SULTENG. 

Mereka berpendapat bahwa AMDAL yang dikeluarkan untuk proyek tersebut harus 

ditinjau kembali karena dampak yang ditimbulkannya.133 

1. Greenpeace 

Setelah Greenpeace dan WALHI Sulteng bersama-sama mengajukan 

permintaan informasi kepada pemerintah Sulteng mengenai proyek ekstraksi 

eksplorasi migas yang kontroversial, namun tidak mendapatkan respon yang 

                                                           
132Aulia Hakim, Wawancara, Sinorang, 2023. 
133Aulia Hakim, Pengkampanye WALHI Sulteng, Wawancara, Sinorang, 2023. 
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memadai, Greenpeace memutuskan untuk mengambil tindakan hukum terkait 

dampak yang ditimbulkan oleh proyek eksplorasi migas yang dilakukan oleh 

Mitsubishi Corporation. Niels Hazekamp, seorang penasihat kebijakan Greenpeace 

yang memantau informasi terkait dampak yang dihasilkan oleh proyek tersebut 

yang dikeluarkan oleh WALHI Sulteng, kemudian menyatakan bahwa: 

 

“Masyarakat merasa diabaikan karena tidak diberikan informasi mengenai 

risiko sosial, ekonomi, dan lingkungan dari proyek serta tidak terlibat dalam 

pengambilan keputusan mengenai pelaksanaan eksplorasi tambang. 

Greenpeace bersama mitra lokal mereka, WALHI Sulawesi Tengah, telah 

mendorong pemerintah selama setahun untuk berdialog dengan masyarakat 

dan memberikan informasi yang seharusnya diberikan, seperti penilaian 

dampak lingkungan. Hal ini diwajibkan oleh undang-undang dan standar 

internasional yang didukung oleh pemerintah. Namun, sayangnya pemerintah 

dan perusahaan tidak memenuhi permintaan mereka, sehingga mereka tidak 

punya pilihan selain membawa masalah ini ke pengadilan.”134 

 

Pernyataan di atas menyatakan bahwa masyarakat merasa diabaikan karena 

tidak diberikan informasi yang cukup mengenai dampak sosial, ekonomi, dan 

lingkungan dari proyek tambang, serta tidak dilibatkan dalam proses pengambilan 

keputusan terkait eksplorasi tambang. Selama setahun, Greenpeace dan mitra lokal 

mereka telah meminta pemerintah untuk berdialog dengan masyarakat dan 

memberikan informasi yang sesuai, termasuk penilaian dampak lingkungan yang 

diwajibkan oleh undang-undang dan standar internasional yang didukung oleh 

pemerintah. Namun, permintaan mereka tidak direspons oleh pemerintah atau 

perusahaan, sehingga masyarakat merasa terpaksa untuk membawa masalah ini ke 

pengadilan. Hal ini menunjukkan kurangnya keterbukaan dan partisipasi 

masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait proyek pertambangan, serta 

kurangnya pengawasan dan penegakan hukum dari pemerintah dalam memastikan 

kepatuhan perusahaan terhadap aturan dan standar lingkungan. 

                                                           
134Niels Hazekam, Penasihat kebijakan Greenpeace, 2023. 
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Greenpeace dan WALHI Sulteng memutuskan untuk mengambil jalur hukum 

guna meminta pengadilan untuk memerintahkan pemerintah dan perusahaan 

(Mitsubishi Corporation) memberikan informasi lengkap tentang proyek ekstraksi 

eksplorasi migas, termasuk dampak sosial dan lingkungan yang mungkin terjadi. 

Informasi ini sangat penting untuk memberikan pemahaman kepada para nelayan 

tentang risiko yang dihadapi akibat proyek tersebut. Hazekamp menyatakan bahwa 

dengan informasi tersebut, para nelayan akan memiliki posisi yang setara dan 

mampu mempertahankan hak-hak mereka. 

Ini adalah kali pertama pengadilan Indonesia diminta untuk memutuskan 

apakah perusahaan asing seperti DSLNG, yang dimiliki oleh Mitsubishi 

Corporation dan aktif di luar negeri, dapat diwajibkan memberikan informasi 

kepada pemangku kepentingan langsung jika hak mereka dilanggar. Menurut 

Greenpeace, ketidakadilan terjadi ketika proyek eksplorasi tambang/migas 

dilakukan tanpa dialog dan tanpa memberikan informasi kepada masyarakat lokal. 

Dalam beberapa bulan terakhir, ketegangan di antara masyarakat lokal meningkat 

dengan cepat karena sekitar 1.000 orang telah melakukan protes terhadap kegiatan 

eksplorasi tambang/migas yang dilakukan oleh Mitsubishi Corporation di Sulawesi 

Tengah. 

Hasil analisis penulis menunjukkan bahwa Greenpeace sangat 

mengkhawatirkan bahaya yang ditimbulkan oleh eksplorasi migas Mitsubishi 

Corporation dan mengecam segala bentuk kekerasan. Greenpeace terus mendorong 

pemerintah dan perusahaan yang terlibat untuk terlibat dalam dialog yang damai 

dan konstruktif, di mana semua pihak yang terkait dapat memperoleh informasi 

yang lengkap dan akurat. Penulis juga mendapatkan bahwa, kegiatan eksplorasi 

migas Mitsubishi Corporation di Sulawesi Tengah telah mengakibatkan kerusakan 

lingkungan yang sangat signifikan dan dampaknya terasa bagi masyarakat lokal, 



173 
 

 
 

terutama bagi nelayan dan petani yang mengalami penurunan hasil pencarian 

hingga 80%. Oleh karena itu, Greenpeace dan WALHI Sulteng mengambil 

tindakan hukum ini untuk memperjuangkan hak masyarakat dan meningkatkan 

posisi mereka dalam proyek tersebut. Selain itu, tindakan ini juga diharapkan dapat 

membuka jalan bagi perusahaan untuk memenuhi kewajiban mereka dalam 

memberikan informasi secara transparan kepada masyarakat lokal yang terdampak.  

Strategi symbolic politics yang dilakukan oleh para aktor TAN ini, membuat 

penyajian kasus yang diperjuangkan menjadi lebih menarik simpatik publik. 

Apalagi aksi-aksi ini seringkali dilakukan di tengah keramaian, dan mengundang 

media untuk publikasi berita. Aksi yang disampaikan melalui simbol-simbol, juga 

membantu masyarakat mengingat dengan mudah isu yang disampaikan. Pemakaian 

simbol-simbol ini meningkatkan efektivitas dalam penguatan dukungan terhadap 

isu yang sedang diperjuangkan. Simbol-simbol yang unik ini jelas memberikan 

perhatian lebih khalayak ramai, dibanding dengan sekedar informasi yang berupa 

tulisan panjang dan membutuhkan waktu untuk membaca. Melalui pemakaian 

simbol-simbol dan aksi unik yang dilakukan, dengan singkat masyarakat dapat 

menangkap tujuan yang disampaikan. Penyampaian aksi dan simbol yang unik, 

menarik rasa keingintahuan audience yang pada akhirnya mencari tahu lebih dalam 

lagi mengenai isi pesan yang diutarakan. Penggunaan symbolics politics ini, 

berdasarkan beberapa data yang telah dipaparkan, penulis menyimpulkan bahwa 

aktor TAN seringkali menggunakan cara ini untuk mengungkapkan tuntutannya 

dengan cara yang menarik dan unik sehingga mampu menyedot banyak perhatian 

masyarakat. Dari perhatian masyarakat yang banyak tertuju ini, berhasil 

menghasilkan tekanan yang semakin besar yang diberikan kepada perusahaan yang 

nakal dan pemerintah setempat.  
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3. Strategi Advokasi WALHI Sulteng dan Greenpeace Melalui Model 

Leverage Politics  

Strategi Advokasi Model Leverage Politics merupakan model gerakan yang 

bertujuan untuk mempengaruhi situasi tertentu yang terkait dengan isu yang 

diangkat, dengan cara menyerukan isu tersebut kepada aktor terkait. Apabila ada 

anggota dalam jejaring gerakan yang tidak memiliki peluang untuk memberikan 

pengaruhnya dalam isu tersebut, maka strategi ini akan menggalang kekuatan untuk 

memperkuat posisi mereka.135  

Ketika akses antara suatu negara dengan kelompok domestik seperti WALHI 

Sulteng terhalang karena kurangnya sumber daya dan kekuatan, maka terjadi pola 

bumerang yang menunjukkan karakteristik jejaring transnasional. Dalam situasi ini, 

WALHI sebagai organisasi non-pemerintah akan mencari dukungan dari aliansi 

internasional untuk memperoleh dukungan dan meningkatkan tekanan terhadap 

negara yang terkait dengan isu tersebut. Sebagai upaya untuk memprotes kegiatan 

eksplorasi migas Mitsubishi Corporation yang merusak lingkungan di Sulawesi 

Tengah, WALHI Sulteng sering kali melakukan aksi demonstrasi simbolis bersama 

dengan masyarakat terkait, termasuk di depan kantor DPRD, di jalan, dan bahkan 

di lokasi proyek eksplorasi migas itu sendiri, dengan beberapa kali melakukan 

demonstrasi hingga ke area penambangan.  

Meskipun aksi protes yang dilakukan oleh WALHI Sulteng bersama 

masyarakat tidak memberikan dampak yang signifikan pada kegiatan eksplorasi 

migas Mitsubishi Corporation, namun WALHI Sulteng tidak menyerah begitu saja. 

Mereka bekerja sama dengan Greenpeace untuk memanfaatkan jaringan advokasi 

Break Free yang telah mereka bangun, guna mengembangkan isu terutama dampak 

                                                           
135Margaret Keck & Kathryn Sikkink, (2019); h.96. 
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kerusakan lingkungan yang terjadi akibat kegiatan eksplorasi migas yang dilakukan 

oleh Mitsubishi Corporation di Sulawesi Tengah. 

Penulis mendapati melalui strategi Leverage Politics ini, WALHI Sulteng 

mendapatkan dukungan dari aktor yang lebih kuat yaitu Greenpeace selaku 

organisasi global. Melalui website resmi WALHI Sulteng dan Greenpeace, dan 

melalui jaringan yang telah dibentuk bersama bernama Break Free. Break Free 

mengakui bahwa masyarakat di seluruh dunia, termasuk di Sulawesi Tengah, setiap 

harinya merasakan dampak buruk dari kebijakan dan praktik korporasi 

transnasional atau nasional yang dapat menyebabkan pelanggaran hak asasi 

manusia dan kerusakan lingkungan. 

Setelah menganalisis laporan tahunan dari WALHI dan Greenpeace pada 

tahun 2018 dan 2019, penulis menemukan bahwa anggota Break Free dan rekan-

rekannya mencoba untuk menghubungkan isu lokal dengan proses kebijakan 

nasional dan global, dan berusaha menentang peraturan yang dapat memperparah 

masalah perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan kelangkaan sumber daya. 

Pada bagian lain, terdapat dua strategi utama yang digunakan oleh anggota 

dan mitra organisasi Break Free dalam mewujudkan dunia yang adil dan 

berkelanjutan, yaitu pengembangan kapasitas lokal dan lobi serta advokasi. 

Pengembangan kapasitas lokal didefinisikan oleh Break Free sebagai proses untuk 

memperkuat keterampilan, pengetahuan, dan jaringan kontak melalui partisipasi 

anggota dan mitra organisasi Break Free. Sementara itu, tujuan dari lobi dan 

advokasi oleh Break Free adalah untuk memastikan bahwa pembangunan yang 

dilakukan adalah “adil” dan “hijau”. Untuk mencapai tujuan tersebut, Break Free 

bekerja sama dengan LSM lokal, organisasi masyarakat sipil, organisasi berbasis 

komunitas, komunitas, dan individu yang menghadapi tantangan terkait tenaga 

kerja, hak asasi manusia, penggunaan dan kontrol atas sumber daya alam. 



176 
 

 
 

Berdasarkan laporan WALHI Sulteng dan analisis penulis, diketahui bahwa 

melalui aliansi Break Free, kerjasama antara WALHI Sulteng dan Greenpeace telah 

memperkuat kapasitas masyarakat lokal yang terdiri dari petani, nelayan, dan 

perempuan di Sulawesi Tengah dalam rangka menjaga ekosistem dan kehidupan 

mereka. Proses penguatan keterampilan, pengetahuan, dan jaringan yang dilakukan 

oleh Aliansi Break Free telah berdampak positif dalam upaya penyelamatan 

lingkungan dan masyarakat lokal. 

Menurut laporan WALHI Sulteng, komunitas masyarakat lokal telah terlibat 

secara mandiri dalam kegiatan advokasi dimana mereka semakin aktif dalam 

partisipasi dan membujuk masyarakat lainnya untuk bergabung dan memperkuat 

kekuatan di tingkat desa. Keberhasilan program yang dilakukan oleh WALHI 

bekerja sama dengan Greenpeace melalui aliansi Break Free tercermin dari 

kesadaran yang meningkat di kalangan masyarakat lokal akan posisi mereka dan 

kemampuan mereka untuk secara aktif memperjuangkan kepentingan dan hak 

mereka. 

Dalam laporan ini, penulis menyimpulkan bahwa tindakan yang diambil oleh 

WALHI Sulteng dan Greenpeace menunjukkan adanya strategi leverage politics. 

Sebagai aktor TAN, WALHI dan Greenpeace telah membentuk hubungan dengan 

aktor yang lebih kuat yaitu Break Free sebagai support agency untuk memberikan 

dukungan dalam koalisi advokasi mereka terhadap kerusakan lingkungan akibat 

aktivitas eksplorasi migas Mitsubishi Corporation di Sulawesi Tengah. 

Keberhasilan yang dicapai oleh WALHI dan Greenpeace dalam memanfaatkan 

dukungan dari Break Free, baik secara langsung maupun tidak langsung, telah 

mempengaruhi lembaga pendukung lainnya seperti JATAM untuk memberikan 

dukungan dalam advokasi ini. Selain  strategi  di  atas  yaitu  dengan  menggandeng  
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Break Free sebagai support  agency,  aktor  TAN  juga  berhasil  memberikan  

pengaruhnya  terhadap  perusahaan multinasional.  

4. Strategi Advokasi WALHI Sulteng dan Greenpeace Melalui Model 

Accountability Politics 

Accountability politics, dilakukan TAN untuk membuat aktor-aktor yang 

memiliki power mau mematuhi kebijakan-kebijakan ataupun prinsip-prinsip yang 

mereka ajukan. Dalam  hal  ini  akan  dilihat  bagaimana  kesesuaian  atau  

ketidaksesuaian  antara  komitmen yang  telah  dibuat  dengan  kenyataan  di  

lapangan.  Oleh karena itu, aktor TAN dalam penyelamatan kerusakan lingkungan 

akibat eksplorasi migas Mitsubishi Corporation di Sulawesi Tengah aktif 

mencanangkan program dalam fungsi pengawasan atas pelanggaran-pelanggaran 

yang  terjadi.  Beberapa program yang ditemukan oleh Penulis sebagai strategi 

accountability dalam penyelamatan kerusakan lingkungan akibat eksplorasi migas 

Mitsubishi Corporation di Sulawesi Tengah adalah program Feminist Participatory 

Action Research (FPAR), dan program Koalisi Melawan Limbah (KML). 

Penulis mendapatkan bahwa, program Feminist Participatory Action 

Research (FPAR) memiliki hubungan dengan kerusakan lingkungan yang 

disebabkan oleh tambang. Pendekatan FPAR digunakan untuk melakukan 

penelitian partisipatif tentang dampak lingkungan dan sosial dari kegiatan 

pertambangan pada masyarakat lokal, terutama perempuan dan kelompok 

terpinggirkan lainnya yang seringkali berdampak secara langsung oleh kegiatan 

pertambangan. Dalam pendekatan FPAR, masyarakat lokal, terutama perempuan, 

dianggap sebagai “ahli” dalam pengalaman mereka sendiri dan diakui sebagai 

pelaku penting dalam menghasilkan pengetahuan dan solusi yang relevan dengan 

masalah lingkungan dan sosial yang mereka hadapi. Pendekatan FPAR juga 

menekankan pada keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh tahap penelitian, 
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mulai dari perencanaan, implementasi, hingga evaluasi. Melalui pendekatan FPAR, 

para peserta dapat secara aktif berpartisipasi dalam menentukan isu-isu utama yang 

perlu diteliti, mengembangkan metodologi penelitian, menganalisis dan 

menginterpretasi data, serta merumuskan tindakan untuk mengatasi masalah yang 

ditemukan. Dalam konteks kerusakan lingkungan akibat tambang, FPAR dapat 

membantu memperkuat kepedulian masyarakat dan mengembangkan solusi yang 

lebih efektif untuk mengurangi dampak negatif dari kegiatan pertambangan, 

termasuk dampaknya pada lingkungan dan kesehatan manusia. 

Aksi selanjutnya yang tidak kalah menarik dalam menagih akuntabilitas 

pemerintah dan perusahaan untuk janji dan komitmen yang telah dibuat adalah 

perkumpulan Koalisi Melawan Limbah (KML). “melawan limbah” adalah sebuah 

gerakan bersama berbagai organisasi serta  individu  untuk  menghentikan  aksi  

brutal  dan  serampangan  industri  membuang limbah  ke  badan  air.   

KML yang merupakan organisasi advokasi untuk menyerukan kepentingan 

masyarakat kecil yang harus menjadi korban atas industrialisasi karena pencemaran 

lingkungan, melakukan fungsi accountability strategy secara kuat. KML muncul 

sebagai sebuah bentuk kekecewaan terhadap kinerja Satgas Penegakan Hukum 

Lingkungan Terpadu, bentukan pemerintah. Keberadaan KML ini kemudian secara 

otomatis menjadi tandingan sekaligus evaluasi terhadap Satgas Penegakan Hukum 

Lingkungan atas ketidaksesuaian terhadap tujuan didirikannya Satgas tersebut 

dengan kenyataan kinerja di lapangan. Dengan demikian, menurut Penulis, strategi 

accountability ini akan semakin efektif, ketika aktor TAN memiliki komitmen yang 

cukup kuat untuk secara tertib melakukan evaluasi dan secara tegas membawa 

ketidaksesuaian/pelanggaran yang terjadi pada jalur hukum dan sanksi moril 

masyarakat. Melalui penegasan ini, strategi accountability yang dirumuskan Keck 

dan Sikkink dapat berhasil dilakukan yaitu ketika aktor yang mempunyai power, 
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mematuhi kebijakan dan prinsip yang mereka ajukan. Aktor TAN telah dengan 

sangat aktif melakukan evaluasi dan secara terus menerus dan konsisten 

memberikan sanksi moril maupun melewati jalur hukum jika diperlukan.  

Program-program FPAR dan KML ini dibuat untuk menjawab strategi 

accountability. Untuk menekan pemerintah agar memperhatikan dan merespon 

tuntutan-tuntutan (koalisi advokasi) yang dilakukan oleh masyarakat. Program 

FPAR, dinilai Penulis sangat efisien dalam kegunaannya. Karena program tersebut 

telah membantu masyarakat agar ikut berperan aktif dalam menyuarakan hak-hak 

mereka dan program tersebut dapat membantu memperkuat kepedulian masyarakat 

dan mengembangkan solusi yang lebih efektif untuk mengurangi dampak negatif 

dari kegiatan pertambangan, termasuk dampaknya pada lingkungan dan kesehatan 

manusia, serta dapat menekan pemerintah agar dapat membuat kebijakan yang 

sesuai dengan tuntutan-tuntutan masyarakat khususnya terkait kebijakan izin 

pertambangan yang menyebabkan terjadinya kerusakan pada lingkungan dan 

kehidupan masyarakat.  

Penulis menganalisis bahwa, melalui program FPAR ini, tuntutan masyarakat 

terkait izin pertambangan dapat direspon dengan baik oleh pemerintah, hal tersebut 

dibuktikan dengan dibentuknya peraturan baru oleh Gubernur Sulawesi Tengah 

terkait aturan aktivitas tambang sebagaimana tercantum dalam aturan daerah 

Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor 2, Tahun 2018 tentang Pengelolaan 

Pertambangan Mineral Dan Batubara. Kebijakan tersebut dibuat oleh Pemprov 

Sulteng sebagai wujud menampung aspirasi masyarakat sipil atas izin 

pertambangan Mitsubishi Corporation yang telah menciptakan kerusakan 

lingkungan oleh aktivitas bisnisnya. Begitupun sebaliknya dengan program KML, 

penulis menilai bahwa program tersebut juga efisien diterapkan dalam 
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kegunaannya. Karena Program tersebut telah membuat aktor yang memiliki power 

mematuhi kebijakan yang mereka ajukan. 

Tabel 3: Taktik gerakan koalisi advokasi WALHI dan Greenpeace dalam 

boomerang pattern terhadap kerusakan lingkungan akibat eksplorasi migas 

Mitsubishi Corporation di Sulawesi Tengah, digambarkan sebagai berikut: 

 

Taktik 

Jaringan 

 

Ada 

Tida

k 

Ada 

 

Keterangan 

 

 

 

 

Information 

Politics 

 

 

 

 

✔  

 

 ● Pertama, peran sentral media baik nasional 

maupun internasional dalam menyebarkan 

informasi telah mendorong penyebaran 

mobilisasi informasi. 

● Kedua, aktivis gerakan TAN (WALHI 

Sulteng dan Greenpeace) secara aktif 

memberikan informasi serta mobilisasi 

untuk gerakan melalui media sosial website 

https://walhisulteng.org/, Facebook, 

Twitter, Instagram, Youtube, Laporan 

Harian, dan lainnya, sebagai sumber 

informasi dan perkembangan kampanye 

koalisi advokasi yang dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

Symbolic 

Politics 

 

 

 

✔  

 ● Pertama, tagar #tolakundang-

undangzinpertambangan,#lawanperusakling

kungan, #hentikankriminalisasipetani, 

#Pulihkanindonesia, 

#Pulihkansulawesitengah 

#Sultengdaruratham. Yang beredar di media 

sosial sebagai klaim atas isu kerusakan 

lingkungan akibat aktivitas bisnis eksplorasi 

migas/tambang Mitsubishi Corporation 

● Kedua, adanya film tanigasi: “Hidup Dengan 

Bencana”, yang dilakukan aktivis sebagai 

bentuk protes terhadap pemerintah serta 

undang-undang yang mengizinkan izin usaha 

pertambangan. 

https://walhisulteng.org/
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● Ketiga, petisi nasional dan global sebagai 

bentuk dukungan yang menyerukan 

pencabutan atas kebijakan izin usaha 

pertambangan yang menciptakan kerusakan 

lingkungan. 

 

 

 

 

 

Leverage 

Politics 

 

 

✔  

 

 ● Moral leverage dapat diidentifikasi dengan 

diangkatnya isu ini kedalam ranah 

internasional oleh Greenpeace melalui 

gerakan pengaruh koalisi Break Free pada 

agenda menekan massa nasional dan global 

untuk menekan pemerintah terhadap isu 

kerusakan lingkungan khususnya yang 

ditimbulkan  akibat izin pertambangan. 

   

 

✔  

● Material leverage dalam isu ini tidak 

terpenuhi dikarenakan tidak adanya tuntutan 

militer maupun ekonomi dari 

intergovernmental organization terhadap isu 

kerusakan lingkungan di Sulawesi Tengah. 

 

 

Accountabilit

y Politics 

 

 

✔  

 Gerakan TAN (WALHI Sulteng dan 

Greenpeace) di Sulawesi Tengah terkait proses 

koalisi advokasi yang dilakukan telah 

mencapai politik akuntabilitas, di mana 

reformasi terhadap tuntutan Hukum Izin Usaha 

Pertambangan telah berhasil disahkan, yang 

dibuktikan dengan diterbitkannya kebijakan 

Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan 

Batubara No. 2, Tahun 2018. 

 Sumber: Diolah melalui Tipologi Taktik TAN Keck & Sikkink, 1999 

 

F. Refleksi Teori Boomerang Pattern Dalam Isu Koalisi Advokasi Kerusakan 

Lingkungan Akibat Aktivitas Eksplorasi Migas Mitsubishi Corporation di 

Sulawesi Tengah 

Bagian ini menjelaskan tentang refleksi teoritis yang digunakan dalam 

penelitian ini. Di mana dalam melakukan advokasi, TAN menggunakan berbagai 

pendekatan advokasi yang meliputi berbagai strategi, mulai dari menjalin kemitraan 

strategis dengan pemerintah hingga mengirimkan surat terbuka untuk 
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mempengaruhi opini publik. Jenis-jenis strategi yang digunakan ini dapat 

dikategorikan menjadi empat tipologi strategi berdasarkan formulasi boomerang 

pattern yang diajukan oleh Keck dan Sikkink. Keempat tipologi strategi tersebut 

mencakup strategi Information Politics, Symbolic Politics, Leverage Politics, dan 

Accountability Politics.  

Teori boomerang pattern melalui strategi Information Politics, Symbolic 

Politics, Leverage Politics, dan Accountability Politics penulis melihat bahwa 

strategi yang paling relevan dan berpotensi membantu koalisi advokasi Greenpeace 

dan WALHI dalam mengadvokasi kerusakan lingkungan akibat aktivitas eksplorasi 

migas Mitsubishi Corporation adalah strategi leverage politik. Strategi leverage 

politik melibatkan penggunaan kekuatan politik dan ekonomi untuk mempengaruhi 

kebijakan dan tindakan perusahaan atau pemerintah yang merugikan lingkungan. 

Leverage politik memberikan kekuatan kepada koalisi advokasi untuk 

mempengaruhi perusahaan dan pemerintah melalui tekanan politik dan ekonomi. 

Dalam kasus ini, Greenpeace dan WALHI dapat menggunakan leverage politik 

untuk memperkuat tekanan terhadap Mitsubishi Corporation dan pemerintah 

Indonesia terkait aktivitas eksplorasi migas yang merusak lingkungan di Sulawesi 

Tengah. 

Penulis melihat dalam penggunaan teori melalui penerapan strategi leverage 

politik memungkinkan koalisi advokasi WALHI dan Greenpeace untuk melakukan 

beberapa tindakan efektif seperti: 

1. Kekuatan Pengaruh Global: Greenpeace sebagai NGO global memiliki 

jangkauan internasional dan pengaruh yang lebih besar. Mereka dapat 

menggunakan pengaruh global mereka melalui strategi leverage politik untuk 

menggerakkan opini publik, menarik perhatian media internasional, dan 
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mendorong kampanye internasional yang bertujuan untuk mempengaruhi 

Mitsubishi Corporation dan pemerintah. 

2. Menggerakkan Opini Publik: Strategi leverage politik yang berupa dukungan 

dari pihak eksternal seperti NGO global (Greenpeace) dapat menggunakan 

cara informasi politik dan simbol politik dalam dukungan mareka. Di mana 

koalisi advokasi yang dilakukan dapat meningkatkan kesadaran publik 

tentang kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh eksplorasi migas 

Mitsubishi Corporation. Dengan membagikan informasi, melakukan 

kampanye publik, dan menggunakan simbol politik yang kuat, mereka dapat 

memobilisasi dukungan masyarakat yang lebih luas. 

3. Koneksi dengan Aktor Politik dan Ekonomi: Koalisi Greenpeace dan WALHI 

dapat memanfaatkan koneksi mereka dengan aktor politik dan ekonomi yang 

mendukung tujuan perlindungan lingkungan dalam strategi leverange poltik. 

Mereka dapat bekerja sama dengan politisi, pemangku kepentingan ekonomi, 

dan lembaga internasional yang memiliki kepentingan serupa untuk 

memperoleh dukungan politik dan sumber daya yang dibutuhkan.  

4. Penerapan Tekanan dan Sanksi: Dalam upaya untuk mempengaruhi 

Mitsubishi Corporation dan pemerintah, koalisi ini dapat menggunakan 

tekanan politik dan ekonomi. Ini bisa meliputi kampanye publik yang 

mengekspos praktik bisnis yang merugikan, mengorganisir boikot atau 

tindakan masyarakat terhadap Mitsubishi Corporation, atau memperjuangkan 

sanksi internasional terhadap perusahaan atau pemerintah yang tidak 

mematuhi standar lingkungan. 

Melalui strategi leverage politik, koalisi Greenpeace dan WALHI dapat 

mencoba untuk memaksa Mitsubishi Corporation dan pemerintah untuk 

mempertimbangkan perubahan kebijakan, memperhatikan konsekuensi 
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lingkungan, dan memprioritaskan keberlanjutan. Dalam konteks kasus ini, leverage 

politik dapat menjadi strategi yang paling efektif untuk mencapai hasil yang 

diinginkan dan mempengaruhi perilaku perusahaan atau pemerintah terkait 

kerusakan lingkungan akibat eksplorasi migas Mitsubishi Corporation. Penulis 

melihat refleksi teori dalam penelitian ini menunjukkan bahwa leverage politik 

menjadi strategi yang paling berjalan dengan lancar dan efektif bagi koalisi 

advokasi Greenpeace dan WALHI dalam advokasi mereka terhadap kerusakan 

lingkungan akibat aktivitas eksplorasi migas Mitsubishi Corporation. Dengan 

menggunakan strategi leverage politik, mereka dapat meningkatkan pengaruh 

mereka, memperoleh dukungan masyarakat yang lebih luas, dan mempengaruhi 

perusahaan dan pemerintah untuk mengambil tindakan yang lebih bertanggung 

jawab terhadap lingkungan dimasa yang akan datang. 

Dalam kesimpulannya, advokasi yang dilakukan oleh WALHI dan 

Greenpeace dalam menekan pemerintah terkait kebijakan izin usaha pertambangan 

yang menciptakan kerusakan lingkungan di Sulawesi Tengah dari aktivitas bisnis 

eksplorasi migas Mitsubishi Corporation terbukti berhasil melalui strategi 

Boomerang Pattern. Hal ini terlihat dalam implementasi taktik gerakan TAN koalisi 

yang dipraktikkan oleh WALHI dan Greenpeace. Sehingga, pada tahun 2018, 

Gubernur Sulawesi Tengah merevisi dan membuat kebijakan baru yang mengubah 

izin usaha pertambangan menjadi clausul pengelolaan pertambangan mineral dan 

batubara. 

Melalui strategi Boomerang Pattern yang diterapkan dalam advokasi 

mereka, WALHI dan Greenpeace berhasil menciptakan dampak signifikan dalam 

menekan pemerintah terkait kebijakan izin usaha pertambangan yang merusak 

lingkungan akibat eksplorasi migas Mitsubishi Corporation di Sulawesi Tengah. 
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Taktik Boomerang Pattern yang digunakan dalam advokasi ini memiliki dampak 

yang signifikan, antara lain: 

1. Perubahan kebijakan: Salah satu dampak yang signifikan dari strategi 

Boomerang Pattern adalah tercapainya perubahan kebijakan. Melalui tekanan 

dan advokasi yang dilakukan oleh WALHI dan Greenpeace, pemerintah 

Sulawesi Tengah mengubah izin usaha pertambangan menjadi clausul 

pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Perubahan ini 

menunjukkan respons pemerintah terhadap tuntutan dan kekhawatiran 

masyarakat serta kesadaran akan perlunya perlindungan lingkungan. 

2. Perlindungan lingkungan: Dengan adanya perubahan kebijakan tersebut, 

diharapkan akan ada peningkatan perlindungan terhadap lingkungan. Clausul 

pengelolaan pertambangan mineral dan batubara memiliki potensi untuk 

mengatur dan mengawasi kegiatan pertambangan guna mengurangi dampak 

negatif terhadap lingkungan. 

3. Kesadaran publik: Advokasi yang dilakukan oleh WALHI dan Greenpeace 

dalam konteks Boomerang Pattern telah membantu meningkatkan kesadaran 

publik tentang dampak negatif pertambangan terhadap lingkungan. Melalui 

kampanye, informasi, dan aksi advokasi, masyarakat menjadi lebih sadar 

akan pentingnya perlindungan lingkungan dan dampak dari kebijakan 

pertambangan. 

4. Penguatan gerakan masyarakat sipil: Keberhasilan advokasi ini juga dapat 

memperkuat gerakan masyarakat sipil dalam memperjuangkan isu-isu 

lingkungan. Dengan melihat hasil positif dari upaya advokasi, masyarakat 

dapat terinspirasi untuk bergabung dan berpartisipasi dalam gerakan yang 

lebih luas untuk melindungi lingkungan dan mendorong perubahan 

kebijakan. 
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5. Dampak jangka panjang: Boomerang Pattern dapat menciptakan dampak 

jangka panjang yang lebih luas, termasuk perubahan budaya dan perubahan 

struktural dalam sistem pengambilan keputusan. Keberhasilan advokasi ini 

dapat memberikan contoh dan mendorong perubahan lebih lanjut di berbagai 

tingkatan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Upaya koalisi advokasi WALHI dan Greenpeace dalam isu kerusakan 

lingkungan akibat kegiatan eksplorasi migas Mitsubishi Corporation di Sulawesi 

Tengah, telah berhasil menarik perhatian aktor-aktor kuat. Penelitian ini mencoba 

melihat bagaimana upaya koalisi advokasi yang dilakukan oleh WALHI Sulteng 

dan Greenpeace dalam isu kerusakan lingkungan akibat aktivitas eksplorasi migas 

Mitsubishi Corporation di Sulawesi Tengah. Dalam menganalisis hal tersebut, 

penelitian ini menggunakan teori Transnational Advocacy Networks (TAN) untuk 

menjelaskan bagaimana jaringan advokasi ini terbentuk, strategi yang digunakan, 

dan pencapaian yang diperoleh dalam mempengaruhi hasil gerakan TAN di 

Sulawesi Tengah. 

Dalam penelitian ini, pola boomerang merupakan faktor utama dalam 

terbentuknya jaringan advokasi transnasional. Masalah yang ingin diadvokasikan 

oleh jaringan  (WALHI Sulteng dan Greenpeace) ialah kerusakan lingkungan akibat 

bisnis eksplorasi migas Mitsubihi Corporation melalui sebuah perusahan bernama 

PT. DSLNG yang terletak di desa Uso, Kabupaten Banggai, Provinsi Sualwesi 

Tengah. Untuk dapat menganalisis upaya WALHI Sulteng dan Greenpeace dalam 

mencapai tujuannya atas masalah yang diadvokasikan dapat diidentifikasi melalui 

tipologi taktik yang dikemukakan Keck & Sikkink, yaitu information politics, 

symbolic politics, leverage politics, dan accountability politics. 

Aktivis mendapatkan dukungan dalam hal politik informasi dari media, baik 

media lokal maupun internasional yang memberitakan masalah ini ke khalayak 

yang lebih luas melalui publikasi mereka. Politik simbolik ditandakan dengan 
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adanya, pertama, tanda tegar #tolakundang-undanizinpertambangan, 

#lawanperusaklingkungan, #Sultengdaruratiklim,#hentikankriminalisasipetani, 

#Pulihkanindonesia, #Pulihkansulawesitengah, yang beredar di media sosial sebagai klaim 

atas isu kerusakan lingkungan akibat aktivitas bisnis eksplorasi migas/tambang Mitsubishi 

Corporation. Kedua, adanya film tanigasi: “Hidup Dengan Bencana”, yang dilakukan 

aktivis sebagai bentuk protes terhadap pemerintah serta undang-undang yang mengizinkan 

izin usaha pertambangan. Ketiga, petisi nasional dan global sebagai bentuk dukungan yang 

menyerukan pencabutan atas kebijakan izin usaha pertambangan yang menciptakan 

kerusakan lingkungan. Aktivis bersama masyarakat Sulawesi Tengah turun 

memenuhi jalanan kota membawa poster dan spanduk. Lalu, dukungan dari 

masyarakat internasional muncul melalui petisi global yang menyerukan 

pencabutan undang-undang. Moral leverage dapat diidentifikasi dengan diangkatnya isu 

ini kedalam ranah internasional oleh Greenpeace melalui gerakan pengaruh koalisi Break 

Free pada agenda menekan massa nasional dan global untuk menekan pemerintah terhadap 

isu kerusakan lingkungan khusunya yang ditimbulkan  akibat izin pertambangan. Politik 

akuntabilitas terjadi ketika pemerintah Sulawesi Tengah akhirnya memutuskan 

untuk membuat kebijakan baru terkait reformasi terhadap tuntutan Hukum Izin Usaha 

Pertambangan yang dibuktikan dengan diterbitkannya kebijakan Pengelolaan 

Pertambangan Mineral Dan Batubara No. 2, Tahun 2018. 

Dari taktik-taktik di atas, penelitian ini selanjutnya mengidentifikasi 

pencapaian/refleksi dari gerakan advokasi TAN dalam gerakan koalisi advokasi 

WALHI dan Greenpeace melalui taktik boomerang pattern di Sulawesi Tengah 

telah mencapai seluruh tahap penilaian pencapaian. Gerakan telah berhasil 

memengaruhi perilaku negara, dengan pemerintah Sulawesi Tengah akhirnya 

menetapkan bahwa untuk setiap hubungan kerjasama yang dilakukan antar aktor 

harus memperhatikan prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan. Hal ini penting 
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agar aktor-aktor yang terlibat memiliki tanggung jawab penuh atas bisnis yang 

dijalankannya. Kemudian setelah adanya aturan baru terhadap reformasi tuntutan 

atas izin usaha pertambangan, pemerintah Sulawesi Tengah memiliki perhatian 

yang lebih terhadap isu kerusakan lingkungan, hal ini dilihat dengan adanya draft 

kebijakan Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara No. 2, Tahun 2018, yang 

sebelumnya belum pernah dibuat. 

Secara keseluruhan, bab dalam skripsi ini telah menganalisis bagaimana 

jaringan advokasi lintas negara (Transnational Advocacy Networks) bekerja sama 

dalam koalisi untuk mengatasi isu kerusakan lingkungan akibat eksplorasi migas 

oleh Mitsubishi Corporation. Dengan menggunakan teori TAN dengan taktik 

melalui boomerang pattern, penulis menyimpulkan bahwa gerakan TAN yang 

terdiri dari WALHI Sulteng dan Greenpeace berhasil dalam upaya koalisi advokasi 

mereka. Salah satu bukti keberhasilan mereka adalah perubahan klausul izin usaha 

pertambangan menjadi kebijakan pengelolaan pertambangan dan batubara, yang 

disahkan oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2018 lalu. 

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan dari hasil penelitian di lapanganmelalui penelusuran data primer 

dan sekunder yang telah dilakukan, maka penulis bermaksud untuk memberikan 

implikasi penelitian yang dapat berbentuk saran-saran dan rekomendasi yang 

dianggap perlu dan semoga bermanfaat bagi penelit selanjutnya. Oleh karena itu, 

berikut saran-saran yang dapat penulis berikan diantaranya:  

1. Kepada WALHI Sulteng dan Greenpeace 

WALHI Sulteng dan Greenpeace telah membuktikan bahwa mereka adalah 

organisasi advokasi transnasional yang benar-benar memperjuangkan isu-isu yang 

berkaitan dengan masyarakat, baik yang berhubungan dengan lingkungan maupun 

sosio-ekonomi di Indonesia, terutama di Provinsi Sulawesi Tengah. Mereka 
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berhasil melakukannya dengan memanfaatkan gerakan lokal dan transnasional. 

Semoga penelitian skripsi ini dapat digunakan dengan tepat untuk membuktikan 

secara ilmiah bahwa bentuk advokasi yang dilakukan oleh WALHI Sulteng dan 

Greenpeace patut ditiru oleh organisasi-organisasi NGO lainnya. 

2. Kepada Pemerintah Sulawei Tengah/ Pemerintah Provinsi 

Sebagai pihak yang memiliki kepentingan (stakeholder), Pemerintah diharapkan 

melakukan revisi kembali terhadap proses pemberian izin terutama dalam hal 

pembangunan yang dapat berdampak pada masyarakat. Perlu adanya ketentuan 

yang lebih ketat dalam pemberian izin, yang bukan hanya sekedar janji namun harus 

benar-benar ditegakkan. Hal ini akan menjadi benteng terakhir bagi masyarakat 

untuk melindungi mata pencaharian dan tempat tinggal mereka dari ancaman yang 

dapat merusak. Selain itu, penulis menyarankan bagi pemerintah agar: a) 

menerapkan standar lingkungan yang lebih ketat dalam penerbitan izin usaha 

pertambangan; b) melibatkan masyarakat setempat dalam proses perencanaan dan 

pengambilan keputusan tentang izin usaha pertambangan; c) menjalin kerja sama 

dengan organisasi lingkungan dan masyarakat sipil untuk memantau dan 

mengevaluasi dampak lingkungan dari kegiatan pertambangan. Pemerintah Daerah 

Sulawesi Tengah harus berkolaborasi dengan organisasi lingkungan dan 

masyarakat sipil untuk memantau dan mengevaluasi dampak lingkungan dari 

kegiatan pertambangan, serta mengambil tindakan yang diperlukan untuk 

meminimalkan dampak negatif tersebut; d) menindak tegas perusahaan yang 

melanggar ketentuan lingkungan dan sosial dalam izin usaha pertambangan. 

Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah harus mengambil tindakan tegas terhadap 

perusahaan yang melanggar ketentuan lingkungan dan sosial dalam izin usaha 

pertambangan, termasuk mencabut izin usaha pertambangan jika diperlukan. 
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3. Kepada Mitsubishi Corporation/PT. DSLNG 

Sebagai perusahaan Jepang yang beroperasi di Indonesia saat ini, PT DSLNG 

haruslah menghormati serta patuh pada peraturan dan undang-undang yang sudah 

ada, hal tersebut untuk memastikan bahwa hak-hak warga terjamin dan tanggung 

jawab yang adil dapat dilaksanakan. Selain itu, sebagai perusahaan multinasional, 

PT. DSLNG juga memiliki kewajiban moral untuk melindungi hak-hak dasar 

masyarakat yang terdampak oleh proyek yang dikerjakan oleh perusahaan tersebut. 

4. Kepada Peneliti Kedepannya 

Penulis memberikan rekomendasi kepada penelitian selanjutnya agar: a) 

Mengidentifikasi lebih dalam faktor-faktor apa yang membuat koalisi ini berhasil 

mempengaruhi kebijakan dan mendapatkan dukungan publik yang besar, dan b) 

Meneliti dampak dari kebijakan baru yang dihasilkan melalui kampanye ini. 

Peneliti dapat mengevaluasi efektivitas dari kebijakan pengelolaan pertambangan 

dan batubara, serta dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. 

Harapannya, penelitian skripsi ini dapat dijadikan sebagai referensi atau catatan 

serta memperkuat penelitian yang akan dilakukan di masa depan. 
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