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ABSTRAK 

Nama :    Awit Tri Yati 

NIM :    90400118020 

Judul :  Peran Maja labo dahu dalam Corporate Social Responsibility 

demi Mewujudkan Kepedulian Sosial Lingkungan (Studi pada 

PT Bima Sakti Mutiara Kecamatan Lambu Kabupaten Bima) 

 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran falsafah budaya maja 

labo dahu yang merupakan kearifan lokal yang beasal dari daerah Bima-NTB. 

Penelitian ini juga berusaha mengungkap peran nilai budaya maja labo dahu 

dalam tanggungjawab sosial perusahaan demi mewujudkan kepedulian sosial 

lingkungan yang ada di sekitar perusahaan. Penelitian ini merupakan penelitian 

kualitatif dengan pendekatan studi fenomenologi. Sumber data dalam penelitian 

ini yaitu data primer yang diperoleh dari informan dan menggunakan literatur 

lainnya sebagai data sekunder. Sedangkan metode pengumpulan datanya melalui 

teknik wawancara, observasi, dokumentasi, studi pustaka serta internet searching. 

Penelitian ini dilakukan pada PT Bima Sakti Mutiara kecamatan Lambu 

Kabupaten Bima. Teknik analisis data dalam penelitian ini melalui teknik reduksi 

data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan uji kredibilitas data dari data 

yang telah di analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa falsafah maja labo 

dahu berkaitan erat dengan etika serta kepatuhan yang membawa pihak 

perusahaan memiliki kesadaran yang memang mendorong pihak perusahaan 

melaksanakan tanggungjawabnya sebagai perusahaan yang hadir di tengah 

masyarakat. Tanggungjawab tersebut dibuktikan dengan penerapan CSR yang 

dilaksanakan sebagai wujud kepedulian perusahaan terhadap keadaan sosial 

lingkungan masyarakat. 

Kata Kunci: Maja labo dahu, Corporate Social Responsibility, Kepedulian 

Sosial Lingkungan. 
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ABSTRACT 

Nama :    Awit Tri Yati 

NIM :    90400118020 

Judul :  Peran Maja labo dahu dalam Corporate Social Responsibility 

demi Mewujudkan Kepedulian Sosial Lingkungan (Studi pada 

PT Bima Sakti Mutiara Kecamatan Lambu Kabupaten Bima) 

 

 

The purpose of this study was to determine the role of maja cultural 

philosophy in Labo Dahu which is a local wisdom originating from the Bima-NTB 

area. This research also tries to reveal the role of maja labo dahu cultural values 

in corporate social responsibility in order to realize social awareness 

environment around the company. This research is a research qualitative with a 

phenomenological study approach. Source of data in research This is primary 

data obtained from informants and using literature others as secondary data. 

While the data collection method is through interview techniques, observation, 

documentation, literature study and internet searching. This research was 

conducted at PT Bima Sakti Mutiara, Lambu . district Bima District. The data 

analysis technique in this study is through reduction techniques data, data 

presentation, as well as drawing conclusions and testing data from the data which 

has been analyzed. The results showed that the maja labo philosophy Previously, 

it was closely related to ethics and compliance that brought the parties involved 

the company has an awareness that does encourage the company carry out its 

duties as a company that is present in the middle Public. This responsibility is 

proven by the implementation of CSR which is implemented as a form of the 

company's concern for social conditions community environment. 

Key words: Maja labo dahu, Corporate Social Responsibility, Caring

 Environmental Social. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Corporate social responsibility atau tanggungjawab sosial perusahaan 

telah muncul di Amerika Serikat sejak awal abad ke-19, dan kemudian Corporate 

social responsibility berkembang di berbagai negara di belahan dunia termasuk di 

tanah air. Corporate social responsibility di Indonesia telah mulai berkembang 

sejak tahun 1980-an dan merupakan program sosial perusahaan untuk 

memberikan bantuan dan memberdayakan masyarakat di sekitar perusahaan 

sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban sosial atau kompensasi atas 

berbagai hal yang hilang dari masyarakat karena beroperasinya sebuah perusahaan 

(Retnaningsih, 2015). Di Indonesia pelaksanaan CSR masih berada pada tahap 

pembagian keuntungan yang dipergunakan untuk menjawab  (keinginan) daripada 

real needs (kebutuhan nyata) masyarakat dan awal mula munculnya konsep 

Corporate Social Responsibility di Indonesia awalnya muncul karena adanya 

ketidak percayaan masyarakat terhadap berbagai kegiatan yang dilakukan oleh 

perusahaan dan terkadang pelaksanaannya hanya sebagai tahap pembagian 

keuntungan guna menjawab suatu keinginan (felt needs) dan bahkan bukan karena 

kebutuhan nyata  (real needs) masyarakat (Nayenggita et al., 2019). Dan pada 

akhirnya aktivitas  corporate sosial responsibility ini adalah bukan saja sekedar 

alasan untuk mencari nama baik dengan cara membangun sebuah reputasi di 

lingkungan masyarakat sekitar, namun perlu juga untuk menumbuhkan hal-hal 

yang akan berdampak lebih baik bagi masyarakat luas serta dibutuhkan suatu 
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penentuan yang tepat agar realisasinya lebih tepat pada sasaran yang diinginkan. 

Corporate social responsibility merupakan komitmen perusahaan dalam 

mendukung terjadinya pembangunan berkelanjutan (Novarianto et al., 2017). 

Salah satu konflik sosial perusahaan di Indonesia yang pernah terjadi 

terkait pelaksanaan CSR yaitu kasus keluarnya lumpur panas Porong yang kini 

menjadi trigger untuk kembali menyerukan tanggung jawab sosial perusahaan 

pada kalangan pebisnis terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. (Suryaningsih 

& Handayani, 2017) Penyebab terjadinya semburan pertama kali akibat dari 

proses pengeboran minyak bumi yang dilakukan oleh perusahaan PT Lapindo 

Brantas Inc., perusahaan tersebut mengalami kegagalan operasi dalam mengatasi 

underground blowout (ledakan bawah tanah), ketidakmampuan operator 

mengatasi hal tersebut dikarenakan kelalaian pihak operator yang tidak memasang 

pengaman secara layak dalam sumur bor. (Trisilowaty, 2012) Kegagalan PT 

Lapindo melakukan eksplorasi gas alam di Porong, Sidoarjo mengakibatkan 

dampak yang luar biasa terhadap lingkungan alam dan sosial di sekitar kawasan 

tersebut. Semburan lumpur yang keluar pertama kali pada tanggal 29 Mei 2006, 

telah meluluh-lantakkan beberapa desa di kawasan Porong. Tercatat lebih dari 4 

desa telah terendam lumpur panas dan satu kompleks perumahan juga terkena 

dampaknya. (Elika et al., 2017) Selain perusakan lingkungan dan gangguan 

kesehatan, dampak sosial banjir lumpur tidak bisa dipandang remeh. Setelah lebih 

dari 100 hari tidak menunjukkan perbaikan kondisi, baik menyangkut kepedulian 

pemerintah, terganggunya pendidikan dan sumber penghasilan, ketidakpastian 

penyelesaian, dan tekanan psikis yang bertubi-tubi, krisis sosialpun mulai 
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mengemuka. Perpecahan wargapun mulai muncul menyangkut biaya ganti rugi, 

dan sampai saat ini usaha pemerintah dan/atau Lapindo belum menunjukkan 

keberhasilan untuk menghentikan semburan ataupun mengelola dampak sosial 

dan lingkungan dari luberan lumpur itu. 

Perusahaan lain yang juga menerapkan Corporate social responsibility 

adalah PT Bima Sakti Mutiara yang beroperasi langsung di daerah Bima NTB. PT 

Bima Sakti Mutiara ini kegiatannya adalah memanfaatkan sumber daya alam 

berupa proses pengelolaan budidaya pinctada maxima (tiram mutiara). 

Fenomena corporate social responsibility menjadikan perdebatan di 

kalangan para pelaku bisnis maupun dikalangan masyarakat. Dan berkaitan 

dengan pelaksanaan corporate social responsibility, isu yang ada di wilayah 

sekitar PT Bima Sakti Mutiara atau yang lebih dikenal dengan sebutan PT BSM 

ini adalah masih minimnya bentuk perhatian dari pihak perusahaan terkait 

pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan (corporate social responsibility). 

Isu lain yang juga berkembang dalam masyarakat terkait CSR pada PT BSM 

adalah belum jelasnya prosedur mengenai pengadaan peralatan serta pencairan 

anggaran terkait pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan atau terkait CSR 

pada PT Bima Sakti Mutiara yang beroperasi di Desa Lambu, Kecamatan Lambu 

Kabupaten Bima-NTB. Berdasarkan belum jelasnya hal tersebut maka 

pelaksanaan corporate social responsibility di PT BSM ini kiranya perlu dilakukan 

peninjauan lebih lanjut lagi terkait pelaksanaan tanggungjawab sosialnya lewat 

penelitian ilmiah sehingga dapat diketahui sejauh mana perusahaan ini 

melaksanakan tanggungjawab sosialnya ditengan masyarakat. 
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Biasanya pelaksanaan corporate social responsibility kendala yang sering 

terjadi adalah pada komitmen perusahaan. Kepedulian serta tanggungjawab sosial 

disekitar perusahaan tidak akan ada apabila perusahaan tidak memiliki komitmen 

terhadap pelaksanaan CSR. Masalah lain yang juga merupakan kendala saat 

menjalankan CSR perusahaan adalah masalah programnya (Retnaningsih, 2015). 

Pembangunan berkelanjutan sebaiknya diperhatikan oleh setiap perusahaan karna 

sustainable development atau pembangunan berkelanjutan ini adalah suatu 

maksud yang ditujukan agar perusahaan mensinergikan aspek nilai ekonomis atau 

keuntungan, aspek sosial seperti halnya melakukan pemberdayaan terhadap 

masyarakat dan juga dengan aspek lingkungan (Disemadi & Prananingtyas, 2020). 

(Religia, 2019) Bila dilihat dari ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas, maka Program Kemitraan dan Bina Lingkungan bukan 

termasuk tanggung jawab sosial perusahaan karena tanggung jawab sosial dan 

lingkungan merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan 

diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan 

memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Sedangkan dalam BUMN, dana yang 

digunakan untuk melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan adalah 

penyisihan laba. Namun sesungguhnya Program Kemitraan dan Bina Lingkungan 

yang dilakukan oleh BUMN merupakan salah satu bagian dari tanggungjawab 

sosial perusahaan (corporate social responsibility). CSR merupakan suatu peran 

bisnis dan harus menjadi bagian dari kebijakan bisnis. Maka dari itu, bisnis tidak 

hanya mengurus permasalahan laba, tapi juga sebagai sebuah institusi 

pembelajaran (Nayenggita et al., 2019). 
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Menurut (Khamainy & Laras Asih, 2019), corporate social responsibility 

merupakan bentuk tanggungjawab sosial suatu perusahaan terhadap lingkungan 

perusahaan utamanya terhadap masyarakat yang ada disekitar atau lingkungan 

industri tersebut berada. Sebuah perusahaan dituntut untuk menjunjung tinggi 

nilai moralitas dan etis, dengan cara menggapai keuntungan terbaik tanpa 

merugikan golongan atau sekelompok tertentu. Salah satu cara menghindari 

penyimpangan terkait nilai moralitas dan etis  ini maka sebaiknya kita kembai lagi 

pada filosfi ataupun semboyan yang berlaku atau yang biasa digunakan disetiap 

daerah masing-masing. (Amiruddin, 2018) Krisis moral biasanya terjadi karena 

sendi-sendi beretika sosial dan menjaga nilai-nilai agama sudah dilupakan. Setiap 

daerah di Indonesi tentunya mememiliki semboyan yang berbed-beda. Salah satu 

contoh semboyan ataupun niai luhur yang ada di Indonesia adalahh maja labo 

dahu, dimana semboyan  maja labo dahu ini merupakan sistem nilai budaya ideal 

sebagai pandangan hidup yang dijadikan pedoman dalam berfikir dan bertindak 

serta berkomunikasi dalam aktivitas kehidupan terkhusus bagi masyarakat Bima. 

Maja labo dahu ini dapat menjadi kontrol dalam berperilaku agar seseorang tidak 

terjebak di dalam berbagai hal yang menyimpang baik dari nilai budaya, nilai 

agama serta berbagai macam nilai-nilai lainnya yang berlaku di dalam kehidupan 

bermasyarakat (Mulyadin & Jaedun, 2019). 

Manurut (Ramadhan, 2018), Maja labo dahu memiliki makna adanya rasa 

malu dan takut di dalam diri seseorang ketika melakukan pelanggaran terhadap 

berbagai hal yang telah menjadi syariat atau dengan kata lain tidak patuh terhadap 

larangan dan perintah yang telah ditetapkan. Sebelum seorang hamba merasa malu 
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dan takut terhadap tuhannya, ada tiga pokok ajaran dalam konsep falsafah budaya 

maja labo dahu saat seorang hamba berperilaku tidak sesuai dengan apa yang 

sudah menjadi ketetapan atau suatu syariat. Adapun ajaran tersebut yaitu; 

pertama, merasa malu dan takut kepada diri sendiri, kedua malu dan takut kepada 

orang lain, dan ketiga malu dan takut kepada Allah sebagai sang Maha Kuasa dan 

Maha Besar, pencipta segala sesuatu di jagat raya. Maja labo dahu dalam 

kacamata agama berarti sifat beriman dan bertakwa yang wajib dimiliki setiap 

hamba Allah. Hamba yang memiliki keimanan haruslah memiliki sifat maja (sifat 

malu) dan hamba yang bertakwa juga diharuskan memiliki sifat dahu (sifat takut) 

kepada Rasul dan terlebih kepada Allah SWT. (Mubin & Hikmah, 2018). Dalam 

setiap tanggungjawab yang dijalankan alangkah lebih baiknya jika kita baluti 

dengan sifat maja labo dahu ini sebab sifat ini selalu mengingatkan kita bahwa 

seakan-akan kita selalu di awasi atau dipantau oleh sang pencipta. Ketika kita 

menjalankan tanggungjawab dengan baik atau ketika semakin tinggi usaha 

perusahaan untuk melakukan tanggung jawab sosial, maka akan dapat 

meningkatkan kinerja perusahaan (Aryani & Setiawan, 2020). 

Pelaksanaan corporate social responsibility akan memberikan dampak 

positif terhadap kinerja perusahaan. Dalam pelaksanaan CSR Perusahaan-

perusahaan harus siap dan sigap untuk menanggapi berbagai hal yang mungkin 

tidak dapat di prediksi akan terjadi suatu hari, misalnya melalui berbagai 

kebijakan yang ada didalam tanggungjawab sosial perusahaan mereka (Akbar & 

Humaedi, 2020). Corporate Social Responsibility digunakan sebagai ketersediaan 

informasi keuangan dan non-keuangan berkaitan dengan interaksi organisasi 
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dengan lingkungan fisik dan lingkungan sosialnya, yang dapat dibuat dalam 

laporan tahunan perusahaan atau laporan sosial terpisah (Rahmah & Iramani, 

2015). (Maryanti & Tjahjadi, 2013) CSR merupakan elemen prinsip dalam tata 

laksana kemasyarakatan yang baik. Bukan hanya bertujuan memberi nilai tambah 

bagi para pemegang saham. Pada intinya, pelaku CSR sebaiknya tidak 

memisahkan aktifitas CSR dengan good corporate governance karena keduanya 

merupakan penyatuan dari beberapa bagian yang terpisahkan. 

Perusahaan yang memiliki komitmen tinggi terhadap berbagai masalah 

sosial kini telah banyak, terkadang juga program sosial tersebut dilaksanakan 

bukan berdasar pada ketulusan hati, akan tetapi hanya sebagai pendorong 

popularitas semata saja. Perencanaan program CSR memerlukan pemahaman 

yang benar atas kondisi masyarakat, serta tujuan yang ingin dicapai perusahaan 

(Retnaningsih, 2015). CSR merupakan suatu keharusan bagi perusahaan yang 

ingin terus berkembang dalam menjalankan bisnisnya. Komitmen yang di 

implementasikan dalam bentuk program CSR dapat mencegah munculnya 

gesekan sosial yang dapat merugikan perusahaan maupun masyarakat. Meski 

permasalahan hukum mengenai inkonsistensi atau ketidakserasian dalam 

peraturan perundang-undangan tentang tanggungjawab sosial perusahaan 

(corporate social responsibility) di Indonesia belum mengatur mekanisme 

pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) 

secara lengkap, dan tidak mengatur sanksi yang jelas (Religia, 2019), namun 

terkait pernyataan tersebut, pelaksanaan CSR harus tetap dijalankan dengan baik 

sebab bilamana CSR dilaksanakan dengan baik, maka tentunya akan berdampak 
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positif terhadap keberlangsungan usaha. Selain itu, CSR pun dapat menjadi bagian 

penting dari pembangunan citra perusahaan. 

Menurut (Handayani & Nur, 2019), dalam mewujudkan konsep good 

governance maka diperlukan sinergi antar tiga aktor utama, yakni pemerintah, 

private sector, dan civil society. Ketiga aktor ini mempunyai peran dalam 

mengelola sumber daya, lingkungan social, ekonomi, dan budaya. Di Indonesia 

sudah banyak perusahaan-perusahaan yang menjalankan kewajiban sosialnya 

dengan baik, walaupun masih banyak juga ditemukan perusahaan-perusahaan 

yang belum memperhatikan kewajiban sosialnya karna mungkin bagi sebagian 

perusahaan justru malah akan merugikan perusahaannya (Khoiriyah & Wirawan, 

2021). Corporate governance suatu tata kelola perusahaan yang didalamnya 

berhubungan antara berbagai partisipan didalam perusahaan yang bertujuan untuk 

menentukan arah kinerja perusahaan. Menurut (Hasanah et al., 2021) Corporate 

governance suatu perusahaan memiliki wewenang dalam proses pengambilan 

keputusan, sehingga termasuk dalam mengambil keputusan mengenai pajak 

perusahaan. Saat ini, penerapan good corporate governance sudah tidak lagi 

bertujuan untuk melaksanakan kewajiban, tetapi untuk memenuhi kebutuhan 

perusahaan. Karena dengan adanya sistem tata kelola yang baik dalam perusahaan 

dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan (Awrasya & 

Kusumaningtias, 2019). 

Good corporate governance hadir untuk memaksimalkan nilai perusahaan. 

Perusahaan seharusnya melaksanakan CSR tidak sekedar memuaskan diri sendiri, 

tetapi juga menghibur dan menyenangkan hati masyarakat sekitar (Apriliani & 
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Abdullah, 2018). Kemampuan perusahaan dalam memenuhi serta membantu 

kebutuhan masyarakat dapat menjadi tolak ukur pandangan masyarakat terhadap 

adanya operasi sebuah perusahaan khususnya terhadap masyarakat sekitar 

perusahaan. Pelaksanaan serta penerapan program CSR akan berdampak pada 

kesejahteraan sosial lingkungan disuatu wilayah (Alamri et al., 2021). Hadirnya 

CSR dapat menjadi salah satu alternatif pemerintah dalam meningkatkan 

kesejahteraan sosial lingkungan masyarakat. Melalui berbagai program yang 

ditawarkan perusahaan, masalah sosial masyarakat dapat teratasi terutama 

peningkatan ekonomi dan masalah pendidikan juga kesehatan. CSR telah menjadi 

cara perusahaan untuk membangun citra positif perusahaan di mata masyarakat 

dan pemerintah (Probosiwi, 2016).  

Menurut (Abdurahman & Pahlevi, 2018) Setiap bagian perusahan 

mempunyai tanggung jawab sesuai dengan tugas, dan peranan masing-masing 

dibidangnya untuk mewujudkan kinerja perusahaan yang baik. Maka dari itu, 

filosofi ataupun seboyan Maja labo dahu dapat dijadikan suatu penghubung 

secara horisontal (pengendali diri dalam kehidupan sosial bermasyarakat) dan 

sebagai penghubung secara vertikal dengan sang Pencipta, Allah „Azzawajalla. 

Dengan ceriman filosofi maja labo dahu ini diharapkan dapat meningkatkan rasa 

takut kita kepada tuhan sehingga menimbulkan rasa ingin menjalankan kewajiban 

serta tanggungjawab sosial dalam bekerja dengan sebaik-baiknya hingga 

tercapailah kepedulian sosial lingkungan yang menjadi harapan penting dalam 

adanya suatu pelaksanaan usaha atau bisnis. 
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Penelitian ini merupakan pengembangan dari beberapa penelitian 

terdahulu terkait dengan CSR. Pada penelitian ini peneliti mencoba melihat dari 

kacamata budaya dengan mengangkat salah satu konsep budaya yakni falsafah 

maja labo dahu sebagai novelty dari penelitian sebelumnya. Dampak dari 

aktivitas manusia terhadap lingkungan alam jika dicermati semakin hari aktivitas 

manusia semakin banyak dan beragam. Aktivitas manusia dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya dapat menimbulkan dampak terhadap keadaan sosial terlebih 

pada keadaan lingkungan. Karena mengingat kerusakan lingkungan yang terus 

menerus membuat stakeholder mendesak organisasi untuk lebih peduli terhadap 

lingkungan.  

Penelitian tentang Corporate social responsibility telah banyak dilakukan 

tetapi masih jarang yang membahas mengenai masalah falsafah maja labo dahu 

sebagai konsep yang mendorong pelaksanaan CSR sebagai perwujudan 

kepedulian sosial lingkungan. Merujuk pada uraian tersebut, dapat diketahui 

bahwasanya terdapat hubungan antara falsafah budaya maja labo dahu dengan 

CSR dalam perwujudan kepedulian sosial lingkungan dimana CSR dapat 

dianggap agak baru dan membutuhkan pengembangan menyeluruh. Hal ini perlu 

dipertimbangkan, mengingat informasi dan data yang terkandung di dalamnya 

sangat berharga bagi pengguna, untuk situasi ini pihak internal dan eksternal 

untuk menggunakan pengambilan keputusan. Namun kemunculan kebijakan-

kebijakan terkait CSR pada akhirnya berwujud pada kepedulian terhadap keadaan 

sosial lingkungan. Berdasarkan landasan diatas, maka dilakukan penelitian yang 



11 
 

 
 

berjudul “Peran Maja labo dahu dalam Corporate Social Responsibility sebagai 

Upaya Mewujudkan Kepedulian Sosial Lingkungan”. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Penelitian ini berfokus pada bagaimana perusahaan menerapkan CSR yang 

dimana CSR ini merupakan bentuk tanggungjawab sosial suatu perusahaan 

terhadap lingkungan sosial perusahaan utamanya terhadap masyarakat yang ada 

disekitar atau lingkungan industry ataupun organisasi tersebut berada (Khamainy 

& Laras Asih, 2019). Pada saat ini perusahaan dituntut untuk dapat terus bersaing 

dan menerapkan strategi yang telah ditetapkan. Salah satu cara yang dilakukan 

oleh perusahaan adalah dengan melakukan aktivitas yang memberikan manfaat 

tidak hanya bagi perusahaan, tetapi memiliki dampak positif bagi masyarakat 

sebagai bagian dari stakeholders (Pratiwi et al., 2020). Perusahaan dalam 

melaksanakan CSR tidak hanya untuk memenuhi kewajiban yang sudah 

ditetapkan dalam perundang undangan, tetapi juga untuk memenuhi kepuasan 

batin dan membantu menyenangkan hati masyarakat sekitar perusahaan sehingga 

citra perusahaan akan terus meningkat dan juga akan berpengaruh terhadap 

kinerja perusahaan (Apriliani & Abdullah, 2018). 

Maja labo dahu, menjadi benteng agar dalam kehidupan seseorang dapat 

menentukan mana hal yang baik dan mana hal yang buruk yang harus dihindari 

maka dari itu falsafah budaya maja labo dahu ini harus menjadi simbol yang 

senantiasa harus dibudayakan (Mubin & Hikmah, 2018). Semboyan maja labo 

dahu ini pada dasarnya bagi setiap individu dapat dijadikan sebagai alat kontrol 

dalam bertindak serta berperilaku, baik secara horizontal terhadap sesama 
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manusia, terlebih kontrol secara vertikal terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa 

(Mulyadin & Jaedun, 2019). 

Kesejahteraan masyarakat adalah salah satu pendekatan yang harus 

menjadi prinsip utama bagi seluruh unit-unit kepemerintahan maupun pihak 

korporasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan 

sosial (Astuti, 2017). Penerapan CSR menjadi salah satu program yang dapat 

mewujudkan kesejahteraan sosial lingkungan. Kepedulian sosial adalah perasaan 

bertanggung jawab atas kesulitan yang dihadapi oleh orang lain dan terdorong 

untuk melakukan sesuatu untuk mengatasinya. Memiliki sikap peduli sosial 

terhadap sesama sangat penting bagi semua orang karena pada dasarnya manusia 

tidak bisa hidup sendirian di dunia ini. Faktor lingkungan tentunya sangat 

berpengaruh dalam proses menumbuhkan jiwa kepedulian sosial (Ningsi & 

Suzima, 2020).  

Demi menunjang fokus penelitian ini, peneliti menerapkan konsep budaya 

rasa maja labo dahu (rasa malu dan takut), dimana konsep ini memungkinkan dan 

bahkan diharapkan mampu meningkatan tanggungjawab sosial perusahaan 

terhadap lingkungan serta masyarakat sesuai dengan etika yang berlaku. Konsep 

penunjang atau falsafah maja labo dahu ini pada dasarnya bagi setiap individu 

dapat dijadikan sebagai alat kontrol dalam bertindak serta berperilaku, baik secara 

horizontal terhadap sesama manusia, terlebih menjadi alat kontrol secara vertikal 

terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa (Mulyadin & Jaedun, 2019). Dengan 

diterapkannya konsep ini diharapkan mampu mencapai tujuan yang paling penting 

yaitu terkait good corporate governance, dimana good corporate governance ini 
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merupakan suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan serta 

pelaksanannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama dan merupakan 

hal yang sangat-sangat penting bagi perusahaan guna tumbuhnya aktifitas 

perusahaan tersebut dan merupakan bentuk perwujudan kepedulian sosial 

lingkungan. 

Tabel 1.1 Fokus Penelitan dan Deskripsi Fokus 

No. Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

1 Corporate Social Responsibility Adapun yang akan dibahas pada fokus 

corporate social responsibily ini 

adalah: 

- Tanggungjawab ekonomi 

- Tanggungjawab lingkungan, 

- Tanggungjawab sosial. 

 

2 Maja labo dahu Adapun yang akan dibahas pada fokus 

Maja labo dahu ini adalah: 

- Karakter moral  

- Kepatuhan 

 

3 Kepedulian Sosial Lingkungan Adapun yang akan dibahas pada fokus 

Kepedulian sosial lingkungan ini 

adalah: 

- Sosial 

- Lingkungan 

 

  

C. Rumusan Masalah 

Merujuk pada uraian, maka rumusan masalah penelitan ini disusun sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana penerapan corporate social responsibility pada PT Bima Sakti 

Mutiara. 
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2. Bagaimana peran maja labo dahu dalam penerapan corporate social 

responsibility sebagai upaya mewujudkan kepedulian sosial lingkungan. 

D. Penelitian Terdahulu 

Dasar acuan yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah data 

pendukung. Salah satu data pendukung yang menurut peneliti perlu digunakan 

adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang 

sedang dibahas dalam penelitan ini. Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan 

sebagai acuan dalam penelitian ini yaitu: 

Penelitin yang dilakukan oleh (Novarianto et al., 2017) dengan judul 

pengaruh corporate social responsibility (CSR) terhadap citra perusahaan PT 

Beiersdorf Indonesia (studi pada pengunjung Merbabu Family Park Kota 

Malang). Jenis penelitian kualitatif, analisis data menggunakan analisis regresi 

linier.  Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel CSR yang 

terdiri dari Community Support dan Environment secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap variabel citra perusahaan; secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap citra perusahaan.  

Penelitian (Marthin et al., 2018) dengan judul Implementasi Prinsip 

Corporate Social Responsibility (CSR) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Data dalam penelitian ini dianalisis secara 

kualitatif, yaitu data skunder yang berupa teori, definisi dan substansinya dari 

berbagai literatur, dan peraturan perundang-undangan, serta data primer yang 

diperoleh dari wawancara, observasi dan studi lapangan, kemudian dianalisis 

dengan undang-undang, teori dan pendapat pakar yang relevan, sehingga didapat 
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kesimpulan tentang pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan yang berkaitan 

dengan pengentasan masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Berdasarkan hasil 

penelitian Ditemukan hasil penelitian bahwa sanksi bagi perseroan yang 

melanggar norma kewajiban CSR terkesan tidak tegas  bagi perseroan. 

Penelitian (Indriya et al., 2020) dengan judul peran Corporate Social 

Responsibility (CSR) dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa 

Gemawang Kecamatan Jambu. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah 

penelitian deskriptif yang dianalisis menggunakan metode kualitatif. Hasil Hasil 

penelitian mengungkapkan bahwa bantuan CSR yang telah diberikan oleh 

perusahaan kepada mansyarakat, membuat pembangunan serta taraf kehidupan 

masyarakat meningkat. 

Penelitian (Disemadi & Prananingtyas, 2020) dengan judul kebijakan 

Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai strategi hukum dalam 

pemberdayaan masyarakat di Indonesia. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan 

jenis penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

tanggung jawab perusahaan terhadap aspek sosial dan ekologi dilaksanakan 

melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Kebijakan CSR 

tersebut merupakan strategi hukum untuk memberdayakan masyarakat melalui 

program pelatihan pengembangan usaha lokal untuk menciptakan peluang usaha 

di masyarakat, bantuan dalam pendidikan,  dan program penyadaran berupa 

perekrutan tenaga kerja lokal. 

Penelitian (Mubin & Hikmah, 2018) dengan judul, makna filosofis maja 

labo dahu dan pengaruhnya terhadap karakter masyarakat Bima pada masa 
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pemeritahan Sultan Muhammad Salahuddin 1917-1951. Metode Penelitian 

kualitatif, dengan pendekatan Etnografi, teknik observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang diperoleh dari beberapa informan, 

peneliti meyakini bahwa Maja Labo Duff adalah falsafah hidup masyarakat Bima, 

dan apabila pesan moralnya dipahami sepenuhnya oleh masyarakat Bima maka  

dapat disimpulkan bahwa hal tersebut berpengaruh positif terhadap karakter 

masyarakat Bima, maja labo dahu yang berarti “malu dan takut”, secara leksikal 

“maja” berarti “malu”, “labo” berarti “dengan” atau bisa juga diartikan sebagai 

“dan”, kemudian kata “dahu” yang berarti “takut”. Dengan demikian maja labo 

dahu memiliki arti “malu dan takut”. 

Penelitian yang dilakukan (Mulyadin & Jaedun, 2019) dengan judul 

semboyan maja labo dahu dalam pendidikan karakter. Penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Data 

dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif model interaktif Miles 

dan Huberman dengan langkah-langkah: pengumpulan data, reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan simpulan. Penelitian ini menunjukkan nilai-nilai 

semboyan maja labo dahu sudah sesuai nilai dalam pendidikan karakter, yaitu: 

nilai kedisiplinan, kejujuran, religius, menghargai perstasi, mandiri, serta cinta 

tanah air. 

Penelitian (Tasrif, 2021) dengan judul nilai-nilai pendidikan karakter 

“maja labo dahu” dalam pedagogi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif 

kualitatif dengan pendekatan analisis konten. Dari analisis konten terhadap 
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falsafat budaya maja labo dahu diperoleh hasil bahwa dalam semboyan maja labo 

dahu terkandung makna pendidikan karakter bagi masyarakat. 

Penelitian (M. W. Abdullah et al., 2017), dengan judul Pengaruh 

Corporate Social Responsibility Perspektif Islam Terhadap Kesejahteraan 

Masyarakat Dengan Penguatan Community Development. Penelitian ini 

merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan korelasional. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang dikumpulkan melalui 

survei kuesioner secara langsung. Analisis data yang digunakan adalah analisis 

regresi linear sederhana dan analisis regresi moderasi dengan pendekatan selisih 

mutlak. Analisi regresi linear sederhana untuk hipotesis Corporate Social 

Responsibility perspektif Islam. Analisis regresi moderasi dengan pendekatan uji 

selisih mutlak untuk hipotesis Corporate Social Responsibility perspektif Islam 

yang dimoderasi oleh community development. Hasil penelitian dengan analisis 

regresi sederhana menunjukkan bahwa Corporate Social Responsibility perspektif 

Islam berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat 

Kesejahteraan Masyarakat. 

Penelitin (Taufiq & Iqbal, 2021) dengan judul Analisis Peran Corporate 

Social Responsibility terhadap Aspek Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan pada 

Industri Ritel, Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kualitatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan 

keberlanjutan (sustainability reporting) baik yang dilaporkan secara terpisah dar 

laporan tahunan maupun tidak terpisah sejak tahun 2017-2019. Ditemukan hasil 

bahwa perusahaan ritel di Indonesia pelaksanaan CSR perusahaannya telah secara 
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berkelanjutan. Implikasi program CSR yaitu dalam aspek sosial, ekonomi, sosial 

dan juga lingkungan. 

Penelitian (Astuti, 2017) dengan judul pengaruh Corporate Social 

Responsibility (CSR) terhadap kesejahteraan masyarakat di sekitar PT Panca 

Usaha Palopo Plywood. Sampel penelitian ini adalah masyarakat sekitar PT Panca 

Usaha Palopo Plywood. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 

kuesioner yang disebar pada 96 responden dengan menggunakan pengukuran 

skala Likert. Alat Analisis yang digunakan adalah analisis regresi sederhana. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) 

berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat sekitar PT Panca Usaha 

Palopo Plywood. 

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu 

Nama Metode dan 

pendekatan penelitian 

Hasil 

(Novarianto et al., 

2017) 

Penelitian kualitatif. 

Analisis data 

menggunakan analisis 

regresi linier. 

Hasil analisis dalam 

penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa‟variabel CSR 

yang terdiri dari 

Community Support 

(dukungan komunitas) 

dan Environment 

(lingkungan) secara 

simultan berpengaruh 

signifikan terhadap 

variabel citra 

perusahaan; secara 

parsial berpengaruh 

signifikan terhadap citra 
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perusahaan. 

(Marthin et al., 2018) Data dalam penelitian 

ini dianalisis secara 

kualitatif, yaitu data 

sekunder dan data 

primer. 

Ditemukan hasil 

penelitian bahwa sanksi 

bagi perseroan yang 

melanggar norma 

kewajiban CSR terkesan 

tidak tegas  bagi 

perseroan. 

(Indriya et al., 2020) Jenis penelitian yang 

penulis gunakan adalah 

penelitian deskriptif 

yang dianalisis 

menggunakan metode 

kualitatif. 

Hasil penelitian 

mengungkapkan bahwa 

bantuan CSR yang telah 

diberikan oleh 

perusahaan kepada 

mansyarakat, membuat 

pembangunan serta taraf 

kehidupan masyarakat 

meningkat. 

(Disemadi & 

Prananingtyas, 2020) 

Jenis penelitian hukum 

normatif, penelitiannya 

bersifat deskriptif. 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

tanggung jawab 

perusahaan terhadap 

aspek sosial dan ekologi 

dilaksanakan melalui 

pelaksanaan tanggung 

jawab sosial perusahaan 

(CSR). Kebijakan CSR 

tersebut merupakan 

strategi hukum untuk 

memberdayakan 

masyarakat melalui 

program pelatihan 

pengembangan usaha 

lokal untuk menciptakan 

peluang usaha di 

masyarakat, bantuan 

dalam pendidikan,  dan 

program penyadaran 

berupa perekrutan tenaga 
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kerja lokal. 

(Mubin & Hikmah, 

2018) 

 

Metode Penelitian 

kualitatif, dengan 

pendekatan Etnografi, 

teknik observasi, 

wawancara, dan 

dokumentasi 

Berdasarkan  penelitian 

yang diperoleh dari 

beberapa informan, 

peneliti meyakini bahwa 

Maja Labo Duff adalah 

falsafah hidup 

masyarakat Bima, dan 

apabila pesan moralnya 

dipahami sepenuhnya 

oleh masyarakat Bima 

maka  dapat disimpulkan 

bahwa hal tersebut 

berpengaruh positif 

terhadap karakter 

masyarakat Bima, maja 

labo dahu yang berarti 

“malu dan takut”, secara 

leksikal “maja” berarti 

“malu”, “labo” berarti 

“dengan” atau bisa juga 

diartikan sebagai “dan”, 

kemudian kata “dahu” 

yang berarti “takut”. 

Dengan demikian maja 

labo dahu memiliki arti 

“malu dan takut”. 

(Mulyadin & Jaedun, 

2019) 

 

Penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif 

kualitatif dengan 

pendekatan studi kasus. 

Data dianalisis dengan 

menggunakan model 

interaktif Miles dan 

Huberm 

Penelitian ini 

menunjukkan nilai-nilai 

semboyan maja labo 

dahu sudah sesuai nilai 

dalam pendidikan 

karakter, yaitu: nilai 

kedisiplinan, kejujuran, 

religius, menghargai 

perstasi, mandiri, serta 

cinta tanah air. 
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(Tasrif, 2021) Pendekatan dilakukan 

dengan analisis konten 

dan menggunakan 

metode deskriptif 

kualitatif. 

Dari analisis konten 

terhadap falsafat budaya 

maja labo dahu diperoleh 

hasil bahwa dalam 

semboyan maja labo 

dahu terkandung makna 

pendidikan karakter bagi 

masyarakat. 

(M. W. Abdullah et al., 

2017) 

Penelitian ini 

merupakan penelitian 

kuantitatif dengan 

pendekatan 

korelasional. Analisis 

data yang digunakan 

adalah analisis regresi 

linear sederhana dan 

analisis regresi moderasi 

dengan pendekatan 

selisih mutlak. 

Hasil penelitian dengan 

analisis regresi 

sederhana menunjukkan 

bahwa Corporate 

Social Responsibility 

perspektif Islam 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

kesejahteraan 

masyarakat. 

(Astuti, 2017) Metode pengumpulan 

data yang digunakan 

adalah kuesioner yang 

disebar pada 96 

responden dengan 

menggunakan 

pengukuran skala 

Likert. Alat Analisis 

yang digunakan adalah 

analisis regresi 

sederhana. 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

Corporate Social 

Responsibility (CSR) 

berpengaruh positif 

terhadap Kesejahteraan 

Masyarakat sekitar PT 

Panca Usaha Palopo 

Plywood. 

(Taufiq & Iqbal, 2021) Penelitian ini 

merupakan jenis 

kualitatif, menggunakan 

data sekunder berupa 

laporan keberlanjutan 

(sustainability 

reporting) baik yang 

laporan secara terpisah 

Ditemukan hasil bahwa 

perusahaan ritel di 

Indonesia pelaksanaan 

CSR perusahaannya 

telah secara 

berkelanjutan. Implikasi 

program CSR yaitu 

dalam aspek sosial, 
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dari laporan tahunan 

maupun yang tak 

terpisah sejak tahun 

2017 sampai dengan 

tahun 2019. 

ekonomi, sosial dan juga 

lingkungan. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini disusun sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui penerapan corporate social responsibility pada PT 

Bima Sakti Mutiara. 

2. Untuk mengetahui peran maja labo dahu dalam penerapan corporate 

social responsibility sebagai upaya mewujudkan kepedulian sosial 

lingkungan. 

F. Manfaat Penelitian 

Bedasarkan permasalahan yang menjadi fokus dalam kajian penelitan serta 

tujuan yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan 

manfaat serta kontribusi sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini berusaha mengkaji seberapa besar pentingnya penerapan 

CSR terhadap public dalam menunjang bentuk kepedulian  sosial lingkungan. 

Merujuk dari tujuan tersbut, maka dalam penelitian ini dibingkai dengan 

menerapkan konsep maja labo dahu yang dimana konsep ini merupakan 

semboyan yang menjadi pegangan umum masyarakat Bima dimanapun mereka 

berada. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, penelitian ini diharapkan 

mampu menjelaskan tentang teori stakeholder. Teori stakeholder ini pertama kali 
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digagas oleh R. Edward Freeman di tahun 1984 dan menyatakan bahwa teori 

stakeholder adalah teori mengenai organisasional manajmen dan etika bisnis yang 

membahas moral dan niai dalam mengatur organisasi. Penelitian ini juga 

diharapkan mampu menjelaskan terkait dengan teori legitimasi, dimana teori ini 

pertama kali dikemukakan oleh Dowling dan Pfeffer tahun 1975. (Mustofa et al., 

2020) mereka mengatakan bahwa teori legitimasi, dalam kerangka teori ekonomi 

politik, adalah teori yang mempengaruhi masyarakat dan menentukan alokasi  

keuangan dan sumber daya ekonomi lainnya. Bisnis cenderung menggunakan 

kinerja berbasis justifikasi karena  penting untuk pengembangan bisnis di masa 

depan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi perusahaan: dapat dijadikan perhatian khususnya bagi perusahaan untuk 

lebih memperhatikan tentang tanggungjawab sosial perusahaan sebagai bentuk 

kepedulian terhadap adanya sang pencipta, stakeholder, lingkugan serta 

masyarakat. 

b. Bagi pemerintah: penelitian ini dapat dijadikan alat untuk lebih 

memperhatikan lagi perusahaan-perusahaan terkait kegiatan operasional yang 

dilakukan dengan memberikan sanksi yang sesuai bagi setiap perusahaan yang 

tidak mematuhi peraturan. 

3. Manfaat Regulasi 

Harapan dari adanya penelitian ini adalah dapat menjadi atau 

menyempurnakan berbagai peraturan-peraturan yang mewajibkan perusahaan atau 

organisasi untuk memberlakukan adanya corporate social responsibility. 

- Tanggungjawab sosial perusahaan 

terhadap lingkungan 
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Kewajiban terkait CSR sudah di atur dalam UU PT Nomor 40 Tahun 2007 pasal 

74 ayat (1). Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap perserorangan yang kegiatan 

usahanya bergerak dalam bidang yang berkaitan dengan pengelolaan SDA 

diharuskan untuk melaksanakan program corporate social responsibility. Pasal 

74(2) menyatakan bahwa CSR sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan 

komitmen individu, dianggarkan dan diperhitungkan dalam  biaya individu dan 

pelaksanaannya  dengan memperhatikan kewajaran dan ketepatan. Selain undang-

undang CSR, para pelaku bisnis juga diharapkan mengikuti perintah Tuhan untuk 

selalu berbagi dan bermanfaat bagi orang lain. 



 

25 
 

BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Stakeholder Theory 

Teori stakeholder adalah salah satu teori yang banyak digunakan untuk 

mendasari penelitian tentang sesuatu yang dilakukan untuk memenuhi 

kepentingan para petinggi atau semua pihak yang berkaitan terhadap perusahaan. 

Teori stakeholder ini pertama kali digagas oleh R. Edward Freeman di tahun 1984 

dan menyatakan bahwa teori stakeholder adalah teori mengenai organisasional 

manajemen dan etika bisnis yang membahas moral dan niai dalam mengatur 

organisasi. Alasan penggunaan teori stakeholder dalam penelitian ini adalah 

karena penelitian menggunakan variable seperti corporate social responsibility, 

serta kinerja keuangan perusahaan. 

Teori stakeholder merupakan bahwa stakeholder adalah sistem yang secara 

terus terperinci berbasis dalam pandangan mengenai suatu organisasi dan 

lingkungannya, tentang sifat saling mensugesti antara keduanya yang kompleks 

dan dinamis. (M. W. Abdullah & Amiruddin, 2020) Mengabaikan kepentingan 

para pemangku kepentingan dapat mencemari citra publik perusahaan, yang tidak 

baik dan akan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Adanya negara dan 

hukum semata-mata hanya demi manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas 

masyarakat (Marthin et al., 2018) Kebahagiaan mayoritas masyarakat ini dapat 

diwujudkaan melalui pengungkapan segala hal yang terkait dengan kepentingaan 

masyarakat itu sendiri. 
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Teori kepentingan adalah bahwa perusahaan telah menjadi sangat besar 

dan menyebabkan masyarakat menjadi sangat pervasive sehingga perusahaan 

perlu melaksanakan akuntabilitasnya terhadap berbagai sektor masyarakat dan 

bukan hanya kepada pemegang saham saja (Warsono et al., 2009). Teori 

stakeholder berhubungan dengan konsep tanggung jawab sosial perusahaan 

dimana kelangsungan hidup perusahaan dipengaruhi oleh para stakeholdernya 

(Tarigan, 2013). Theory stakeholder mempertimbangkan posisi para stakeholder 

yang dianggap lebih powerfull. Pengungkapan segala hal yang terkait dengan 

kepentingaan masyarakat merupakan sebagai wujud kecil dari good  corporate 

governance. 

B. Legitimacy Theory 

Teori legitimasi dalam teori ekonomi politik yang mempengaruhi 

masyarakat untuk menentukan alokasi  keuangan dan sumber daya ekonomi 

lainnya. Bisnis cenderung menggunakan kinerja berbasis justifikasi karena  

penting untuk pengembangan bisnis di masa depan.  Legitimacy theory ini 

pertama kali dikemukakan oleh Dowling dan Pfeffer tahun 1975. (Mustofa et al., 

2020) mereka mengatakan bahwa teori legitimasi, dalam kerangka teori ekonomi 

politik, adalah teori yang mempengaruhi masyarakat dan menentukan alokasi  

keuangan dan sumber daya ekonomi lainnya. Bisnis cenderung menggunakan 

kinerja berbasis justifikasi karena  penting untuk pengembangan bisnis di masa 

depan. (Eka Sulistiawati dan Novi Dirgantari, 2016) Teori legitimasi menyatakan 

bahwa organisasi atau perusahaan secara berkesinambungan harus memastikan 

apakah mereka telah beroperasi di di dalam norma–norma yang dijunjung 
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masyarakat dan memastikan bahwa aktivitas mereka bisa diterima pihak luar 

(dilegitimasi). 

Alasan untuk teori legitimasi adalah  bahwa organisasi bertahan ketika 

masyarakat merasakan bahwa mereka beroperasi untuk sistem nilai yang 

konsisten dengan masyarakat. Teori legitimasi ini menjelaskan bahwa praktik 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan harus dilakukan sedapat 

mungkin. Dengan memberikan respon positif kepada masyarakat maka hal 

tersebut akan dapat melahirkan nilai yang baik dan otomatis hal tersebut juga 

dapat meningkatkan pencapaian laba pihak perusahaan dan menjadi keuntungan 

bagi perusahaan, karena dengan nilai yang sudah terbangun, akan bisa 

memberikan ketertarikan pihak investor agar mau berinvestasi di perusahaan 

(Mustofa et al., 2020). 

Teori legitimasi menegaskan perusahaan terus berupaya memastikan 

bahwa mereka beroperasi dalam bingkai dan norma yang ada dalam lingkungan 

perusahaan dimana mereka beroperasi sehingga aktivitas mereka diterima oleh 

pihak luar sebagai suatu yang sah (Deegan, 2004). Dengan demikian, legitimasi 

merupakan manfaat atau sumber daya potensial bagi perusahaan untuk going 

concern (Sari, 2012).  Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan 

pengungkapan untuk melegitimasi aktivitas perusahaan di mata masyarakat. 

Pengungkapan CSR dan kinerja lingkungan akan menunjukkan tingkat kepatuhan 

suatu perusahaan sehingga mereka diterima oleh masyarakat (Branco & 

Rodrigues, 2008). Perusahaan yang mempraktikkan CSR dengan baik diharapkan 

dapat membantu perusahaan mencapai legitimasi sosial dan memaksimalkan 
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kekuatan finansial mereka dalam jangka panjang. Hal ini membuat pengungkapan 

informasi keuangan lingkungan lebih menarik bagi pengguna keuangan dan 

kinerja ekonomi perusahaan, serta menghasilkan respon positif dari pelaku pasar. 

Pemangku kepentingan dan penerima laporan keuangan meningkatkan minat 

mereka. 

C. Triple Bottom Line 

Triple Bottom Line (TBL) adalah konsep pengungkapan yang pertama kali 

diperkenalkan oleh Elkington  dalam bukunya tahun 1997 Cannibals with Forks. 

Elkington menggambarkan triple bottom line sebagai kemakmuran ekonomi, 

kualitas lingkungan dan keadilan sosial (Elkington, 1997). Triple Bottom Line 

dapat diringkas sebagai konsep pengungkapan yang terdiri dari tiga pilar  

pengukuran kinerja: Ekonomi, Lingkungan dan Sosial (EES) atau dalam istilah 

umum 3P (Profit, People, dan Planet) (Heriyani et al., 2015). The Triple Bottom 

Line awalnya muncul dari tuntutan  masyarakat akan peran bisnis dan organisasi 

dalam lingkungan. Penerapan triple bottom line di suatu negara tentu akan 

berbeda dengan negara lain dan akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk 

keadaan perusahaan itu sendiri. Salah satu implementasi konsep Triple bottom 

line diwujudkan dalam program corporate social responsibility. Global Compact 

Initiative (2002) menyebut pemahaman ini dengan 3P (profit, people, planet), 

yaitu tujuan bisnis tidak hanya mencari laba (profit), tetapi juga mensejahterakan 

orang (people), dan menjamin keberlanjutan hidup planet ini. Pengembangan 

program-program sosial perusahaan dapat berupa bantuan fisik, pelayanan 
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kesehatan, pembangunan masyarakat (community development), beasiswa dan 

sebagainya (Arma & Sopi, 2021). 

Manajemen dalam suatu perusahaan harus menangkap paradigma 

pertumbuhan ekonomi menjadi motivasi dalam pengembangan perusahaan yang 

berkelanjutan (sustainability development), karena perusahaan memegang peranan 

penting dalam perkembangan perekonomian. Kinerja perusahaan selain diukur 

secara ekonomi (single bottom) juga memerlukan dua pengukuran lainnya yaitu 

sosial responsibility dan environment responsibility yang dikenal dengan konsep 

Triple Bottom Line yang terdiri dari profit (keuntungan), people (masyarakat 

pemangku kepentingan) dan planet (lingkungan) (Yanti & Rasmini, 2015). 

Dengan demikian bila manusia sudah berdaya dan planet tetap lestari, profit atau 

keuntungan akan datang dengan sendirinya baik keuntungan yang dinikmati oleh 

manajemen sebagai agen pengelola entitas maupun investor sebagai pemilik 

entitas ekonomi tersebut. Jadi keuntungan atau profit bukanlah menjadi tujuan 

pertama dan utama, tetapi menjadi dampak dari kinerja perusahaan yang baik dan 

bertanggungjawab. Keuntungan yang akan bersifat jangka panjang dan 

berkesinambungan (Nurhidayat et al., 2020). Pada akhirnya, kontribusi laporan 

TBL terhadap sustainability (keberlanjutan) dipertanyakan karena laporan tersebut 

diragukan kemampuannya sebagai medium penyampaian tanggung jawab sosial 

dan lingkungan (Felisia & Amelia Limijaya, 2014). 

Dalam tripel bottom line, profit atau keuntungan merupakan hal yang 

penting dalam melakukan setiap kegiatan usaha. Kegiatan perusahaan untuk 

mendapatkan profit setinggi-tingginya dan sebanyak-banyaknya dengan cara 
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meningkatkan produktivitas dan melakukan efisiensi biaya. Menurut (Ariastini & 

Semara, 2019), profit merupakan pendapatan tambahan yang digunakan untuk 

menjamin keberlangsungan hidup sebuah perusahaan atau organisasi. 

People (masyarakat) Mereka adalah pemangku kepentingan yang berharga 

di perusahaan karena mereka membutuhkan dukungan dari komunitas lokal 

mereka untuk bertahan hidup, bertahan dan berkembang. Oleh karena itu, bisnis 

harus bertanggung jawab untuk memberi manfaat dan memberi dampak positif 

bagi komunitas mereka. (Ariastini & Semara, 2019), people merupakan 

masyarakat yang menjadi salah satu unsur pendukung yang menentukan 

keberlanjutan perusahaan. 

Planet (lingkungan) Hal ini relevan dengan semua aspek  kehidupan 

manusia. Dengan kepedulian terhadap lingkungan, perusahaan memperoleh 

manfaat yang lebih signifikan dari segi kesehatan, kenyamanan dan ketersediaan 

sumber daya yang lebih berkelanjutan. (Yanti & Rasmini, 2015). Dengan 

terpenuhinya tanggung jawab sosial dan perhatian terhadap lingkungan, maka 

akan lebih memudahkan tercapainya pembangunan yang berkelanjutan. Menurut 

(Ariastini & Semara, 2019), planet merupakan lingkungan yang memiliki 

hubungan sebab-akibat dengan perusahaan. 

D. Maja labo dahu 

Maja labo dahu merupakan salah satu semboyan yang menadi pegagan 

masyarakat Bima. Secara etimologis atau secara bahasa, maja labo dahu diartikan 

sebagai rasa “malu dan takut”. Maja labo dahu terdiri dari tiga suku kata, yang 

pertama yaitukata “maja” yang berarti “malu”. Suku kata yang kedu yaitu  kata 
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“labo” yang dapat diartikan sebagai kata penghubung “dan”. Suku kata yang 

terakhir yaitu kata “dahu” yang berarti “takut” atau sifat takut. Dari segi 

terminologi atau secara istilah, maja labo dahu diartikan sebagai rasa malu dan 

takut, baik itu terhadap diri sendiri, malu dan takut kepada orang lain, dan 

terutama kepada Tuhan sebagai sang pencipta ketika melakukan 

penyimpangandan kesalahan ketika bertindak maupun dalam berucap (Mulyadin 

& Jaedun, 2019). Jika kita meninjau dari kata , secara semantik atau maknawi, 

kata Maja (malu) bermaknakan bahwa orang ataupun masyarakat Bima akan malu 

ketika melakukan sesuatu diluar daripada koridor tuhan, apakah itu kejahatan, 

perbuatan dosa dan lain sebagainya baik yang berhubungan dengan manusia 

ataupun terhadap tuhannya, dan kata dahu (takut), hampir memilki proses 

interpretasi yang sama dengan kata maja (malu) tersebut, yaitu sama-sama takut 

ketika melakukan sesuatu kejahatan ataupun keburukan (Tasrif & Komariah, 

2018). 

Maja labo dahu merupakan nilai adat yang berlaku didalam kehidupan 

masyarakat Bima menjadi sebuah tradisi perilaku moral-etik atau nilai adat. 

Dengan kata lain, maja labo dahu ini adalah sebuah pandangan atau prinsip nilai 

kehidupan seseorang  yang dapat mengajarkan kita untuk senantiasa merasa malu 

dan takut ketika tidak melakukan kebajikan, kebaikan, berdasarkan perintah yang 

di wajibkan oleh agama serta menegakkan amar ma’ruf nahi mungkar (Safruddin, 

2020). Amar ma’ruf nahi mungkar merupakan sebuah frasa dalam bahasa Arab 

yang berisi perintah  untuk menegakkan yang benar dan melarang yang salah. 
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Dalam ilmu fikih klasik perintah ini di anggap wajib bagi kaum muslim. Amar 

ma’ruf nahi mungkar tercermin dalam Q.S. Ali Imran/3: 114 sebagai berikut: 

                           

                     

Terjemahan: 

“Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan, mereka menyeru 

kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar dan bersegera kepada 

(mengerjakan) pelbagai kebajikan, mereka itu termasuk orang-orang yang 

saleh”. 

Sebagaimana eksistnsinya orang saleh adalah mereka yang menjalankan 

hak Allah dan juga hak hamba-hamba-Nya. Yang demikian adalah merupakan 

akhlaq yang diwariskan oleh para Nabi dan Rasul. Alangkah indahnya kehidupan 

bilamana setiap kebaikan yang pernah dicontohkan oleh para Nabi dan Rasul 

senantiasa diterapkan dalam setiap melakukan kegiatan terutama dalam 

berinteraksi antar sesama makhluk hidup. 

Pilar yang harus ada dalam ibadah umat Islam adalah rasa takut. Dimana  

rasa takut memotivasi seorang hamba  untuk sungguh-sungguh mencari ilmu dan 

beribadah hanya kepada Allah  agar terbebas dari murka dan azab 

Allah.Selanjutnya rasa takut ini menghalangi keinginan seseorang untuk berbuat 

maksiat. Allah berfirman, “(Yaitu) orang-orang yang takut akan (azab) Tuhan 

mereka, sedang mereka tidak melihat-Nya, dan mereka merasa takut akan 

(tibanya) hari kiamat.” (Al Anbiya: 49). Ada banyak jenis ketakutan, tetapi umat 

Islam takut akan sakitnya kematian, takut akan hukuman kubur,  takut  neraka,  

takut  mati dalam keadaan  buruk (mati dalam ketidaktaatan kepada Tuhan) takut 
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kehilangan kepercayaan, dll. Ketakutan seperti itu pasti ada di hati seorang 

hamba. 

Semboyan maja labo dahu ini biasanya menjadi pegangan seperti ketika 

masyarakat Bima hendak melakukan sesuatu, dan biasanya semboyan ini menjadi 

salah satu pesan yang ditegaskan oleh para orangtua dari Bima untuk anak-anak 

mereka ketika hendak merantau, baik saat mencari pekerjaan maupun pada saat 

sang anak hendak menuntut  ilmu dimanapun tempat yang menjadi tujuan sang 

anak. Bagi sejarawan, bentuk penanaman nilai-nilai Maja Labo Dahu merupakan 

bagian dari penanaman nilai-nilai Islam, sebagai generasi  harus dikenalkan Al-

Qur'an dan diajarkan shalat sejak kecil. Acara adat  seperti pernikahan dan tradisi 

penghafalan Al-Qur'an biasanya dihadiri oleh anak-anak  untuk memeriahkan 

acara tersebut, sehingga menanamkan budaya dan nilai-nilai kepada anak-anak 

sejak dini (Ramadhan, 2018). Terkait dengan ini para orangtua di Bima 

memegang teguh dan mengajarkan kepada anak-anaknya  bahwa harus maja ba 

daloa baca karo’a yang artinya malu karna tidak bisa membaca alqur‟an serta 

harus maja ba daloa karawi sambea yang artinya malu ketika tidak bisa 

melakukan sholat atau sembahyang. Maja labo dahu berkorelasi langsung dengan 

makna keimanan, ketaqwaan, dan keikhlasan dalam menjalankan segala perintah 

Tuhan, berbuat baik sesama manusia serta perasaan malu dan takut pada diri 

sendiri apabila menyimpang dari nilai-nilai agama dan adat istiadat (Tasrif & 

Komariah, 2018). 

Secara tidak langsung maja labo dahu menjelaskan terkait etika. Etika 

menurut (Sultoni et al., 2018) merupakan suatu kumpulan asas, nilai, atau moral 
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yang menjadi pedoman seseorang dalam berperilaku. Tak hanya itu, maja labo 

dahu juga menjelaskan terkait moral dan ketaatan  yang  mestinya menjadi sikap 

yang harus diperhatikan dan diperbaiki oleh setiap individu dalam menjalankan 

atau melakukan tindakan baik dihadapan sesama manusia terlebih dihadapan 

tuhan karena semboyan maja labo dahu ini berkaitan langsung dengan makna 

keimanan serta ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keimanan serta 

ketakwaan seorang hamba dapat dilihat dari sikap serta etika moral yang mereka 

perlihatkan, baik itu suatu hal yang mereka ucapkan maupun yang mereka 

lakukan. dalam praktik dunia perusahaan atau perkantoran, etika serta moral 

menjadi sikap kompetitif agar meningkatnya saumberdaya manusia yang ada 

dalam organisasi tersebut. Dunia bisnis yang tumbuh dengan pesat menjadi 

tantangan serta menjadi ancaman bagi para pelaku usaha agar dapat 

memenangakan persaingan dan mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan 

ataupun organisasinya (Fauzan & Nuryana, 2014). Etika profesi kini menjadi 

sorotan karena menjadi dasar bertindak bagi seseorang. Etika merupakan 

serangkaian prinsip-prinsip moral yang memisahkan antara hal yang baik dan 

yang buruk serta apa yang harus dilakukan dan tidak harus dilakukan oleh 

seseorang (Koerniawan, 2013). 

Sikap moral dan etika dapat mempengaruhi keputusan seseorang serta 

menjadi bahan pertimbangan dalam konsisten pengambilan keputusan yang benar 

(Sultoni et al., 2018). Semboyan maja labo dahu (malu dan takut) menjadi sifat 

yang diharapkan mampu menjadi pendorong seseorang dalam peningkatan 

ketaatan serta moral etik setiap anggota organisasi agar meningkatkan kinerja dari 
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suatu organisasi atau perusahaan. Istilah maja (malu)  menurut tinjauan psikologis 

diartikan dengan emosi yang muncul dari ketidaksadaran seseorang terhadap 

sesuatu yang tidak berharga, menggelikan, tidak pantas, aib, emosi terhadap 

perilaku serta keadaan diri seseorang (atau pada orang yang memiliki 

kehormatan), atau sedang berada dalam situasi yang melanggar kesopanan 

(Nurhayani, 2017). Sopan santun cenderung mencerminkan adab sesorang, baik 

itu tentang tingkah laku, tutur kata, pakaian dan sebagainya. Hal ini sejalan 

dengan sikap maja labo dahu yang juga dapat mencegah seseorang melakukan 

tindakan maksiat. 

Masyarakat Bima, cenderung senantiasa menebar kebaikan melalui 

pegangan konsep falsafah maja labo dahu. Maja labo dahu sebagai falsafah hidup 

masyarakt Bima ini akan sangat mudah diterima oleh kalangan masyarakat luas 

karena sikap atau falsafah  maja labo dahu (malu dan takut) ini berorientasi pada 

perdamaian umat. Tak hanya itu maja labo dahu juga berorientasi pada 

kemanusiaan. 

E. Corporate Social Responsibility 

Perkembangan pasar yang terjadi saat ini adalah mulai mempertimbangkan 

pelaksanaan corporate social responsibility yang selanjutnya disebut CSR dalam 

aktivitas pasar modal. Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social 

Responsibility (CSR) adalah suatu bentuk komitmen perusahaan kepada para 

stakeholdernya dalam mempertanggungjawabkan dampak dari setiap aktivitas 

operasi perusahaan (Putra, 2017). (Dewi, 2015) Pemikiran yang melandasi adanya 

corporate social responsibility (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan) ini adalah 
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bahwa perusahaan tidak hanya memiliki tanggung jawab kepada para pemegang 

saham (shareholder), tetapi juga memiliki tanggung jawab kepada pihak-pihak 

lain yang berkepentingan (stakeholder). Sebagai pihak yang memiliki kepentingan 

dan tujuan, stakeholder dalam mengambil keputusan juga mempertimbangkan 

corporate social responsibility yang dijalankan oleh suatu perusahaan. 

Transparansi pengungkapan CSR dalam laporan keuangan menjadi penting bagi 

pemakai laporan keuangan atau stakeholder untuk menganalisis sejauh mana 

perhatian dan tanggung jawab perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. 

Pelaksanaan corporate social responsibility juga menunjukkan kepedulian 

perusahaan pada kualitas produk yang dihasilkan, hal ini dapat diketahui karena 

salah satu kegiatan corporate social responsibility juga mencakup tanggung jawab 

pada produk. Kepedulian perusahaan pada hal-hal tersebut dapat meningkatkan 

citra dan nama baik perusahaan. Jika citra perusahaan semakin baik maka 

loyalitas konsumen dan para stakeholder akan semakin tinggi pula (Meiyana & 

Aisyah, 2019). 

Masyarakat luas sangat membutuhkan adanya solusi dalam meningkatkan 

pembangunan, serta pemberdayaan dalam kehiduan bermasyarakat. 

Pemberdayaan masyarakat luas secara nyata sangat dibutuhkan, pemberdayaan 

tersebut dapat dilakukan atau direalisasikan melalui hadirnya program CSR. 

Tanggung jawab sosial adalah suatu bentuk komitmen untuk beroperasi secara 

legal serta salah satu cara berkontribusi agar meningkatkan kualitas hidup serta 

tanggung jawab kemitraan dari karyawan dan keluarganya, perusahaan komunitas 

luas, dan komunitas lokal, maupun pemerintah (Nayenggita et al., 2019). Dan 
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peryataan tersebut sesuai dengan PP No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab 

Sosial (Corporate Social Responsibility) dan lingkungan PT, yang menyatakan 

bahwa tanggung jawab perusahaan adalah untuk melanjutkan komitmennya 

terhadap bisnis, untuk bertindak secara etnis dan etis, untuk berkontribusi pada 

pembangunan ekonomi, dan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kualitas 

hidup karyawan dan keluarganya, serta komunitas  dan masyarakat. (Indriya et al., 

2020). 

Peningkatan dan pemeliharaan citra perusahaan di mata masyarakat 

melalui adanya program  CSR ini akan sangat membantu dan memberi damapak 

positif yang akan sangat bermanfaat bagi kelangsungan kegiatan ekonomi 

masyarakat. Pentingnya kehadiran CSR ini tidak hanya berlaku bagi perusahaan 

yang bersangkutan itu saja tetapi juga bagi sektor lain seperti masyarakat sekitar 

perusahaan karena corporate social responsibility ini merupakan salah satu 

program yang bermanfaat dalam menanggapi keadaan sosial serta peningkatan 

kualitas kehidupan masyarakat sesuai ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 

2007 tentang Perseroan Terbatas yang dalam praktiknya berupa kegiatan Program 

Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan (PKBL) dengan berpedoman pada 

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor Per-

09/MBU/07/2015 sebagaimana diubah menjadi Peraturan Menteri Badan Usaha 

Milik Negara Nomor Per-03/MBU/12/2016 (Wargianti, 2018). Sebagai 

perusahaan Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang industri dengan 

memanfaatkan sumber daya alam sudah sepatutnya melaksanakan CSR agar dapat 



38 
 

 
 

meminimalisir dampak buruk serta meminimalisir pandangan negatif dari 

masyarakat.  

Pengungkapan oleh perusahaan publik, pada dasarnya terdiri dari 

pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela. Pengungkapan wajib adalah 

pengungkapan informasi yang telah diatur oleh badan pembuat standar dan 

regulator lainnya, aturan ini berupa persyaratan minimal pengungkapan yang 

harus dipenuhi oleh para perusahaan publik. Sedangkan pengungkapan sukarela 

adalah pengungkapan diluar yang diwajibkan, merupakan pilihan bebas 

manajemen perusahaan publik untuk memberikan informasi akuntansi dan 

reformasi lainnya yang dipandang relevan sebagai dasar pengambilan keputusan 

oleh para pemakai (Ramdhani et al., 2010).  (Mariani, 2017) Perusahaan yang 

memiliki tingkat laba yang tinggi maka cenderung akan melakukan pengungkapan 

CSR lebih besar. Pengkomunikasian CSR melalui media akan meningkatkan 

reputasi perusahaan di mata masyarakat. Temuan ini setidaknya memberikan 

bukti dan inspirasi bagi perusahaan. (Putra, 2017) Tujuan pengungkapan CSR 

adalah untuk menciptakan hubungan yang harmonis diantara shareholders dan 

stakeholders terkait dengan usaha yang dilakukan perusahaan dalam menerapkan 

CSR pada setiap aktivitas operasinya. (Parengkuan, 2017) Corporate Social 

Responsibility atau pertanggungjawaban sosial perusahaan adalah mekanisme bagi 

suatu organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap 

lingkungan dan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dengan stakeholders, 

yang melebihi tanggung jawab organisasi di bidang hukum. Corporate social 

responsibility merupakan komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk kontribusi 
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dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan menitikberatkan pada 

keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. 

F. Kepedulian Sosial Lingkungan  

Kepedulian sosial lingkungan adalah suatu bentuk perhatian terhadap 

keadaan sosial lingkungan masyarakat yang akan berdampak pada terwujudnya 

masyarakat yang lebih baik. Setiap perusahaan memiliki aktivitas memproduksi 

barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan, khususnya perusahaan yang 

berdampak pada lingkungan hidup atau sangat mempengaruhi lingkungan wajib 

melaksanakan program tanggung jawab sosial lingkungan atau yang dikenal 

dengan corporate social responsibility. Perusahaan yang menjalankan 

aktivitasnya tersebut harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap kelestarian 

lingkungan dan juga terhadap masyarakat. Apabila dimungkinkan, di samping 

mendapat keuntungan bagi perusahaan sendiri juga sekaligus dapat memberikan 

kesejahteraan bagi lingkungan masyarakat (Nadirah, 2020). Membantu orang lain 

sebagai bentuk kepedulian  sukarela adalah tindakan yang sangat mulia  dalam 

Islam. Bahkan pada tataran doktrinal, tidak diragukan lagi bahwa para penganut 

Al-qur'an dan Hadist bahkan mewajibkan umatnya untuk berdonasi dalam 

berbagai bentuk.  Islam  membatasi kegiatan filantropi tidak hanya pada kegiatan 

spiritual maupun material, misalnya saja senyum, Nabi Muhammad Saw. 

menyebutnya sebagai salah satu bentuk dari kedermawanan. Bahkan lebih umum 

disebutkan dalam hadis “setiap kebaikan adalah sedekah” (W. Abdullah et al., 

2019). 
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Kepedulian lingkungan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 

65 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup 

yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Kemudian, Pasal 67 

menyatakan bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi 

lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan atau kerusakan 

lingkungan (Widyatami et al., 2020). 

CSR merupakan solusi bagi hubungan baik antara perusahaan dengan 

masyarakat sekitar dalam kaitannya dengan lingkungan dan kesejahteraan 

masyarakat sekitar. Namun, CSR harus dipantau agar tetap berjalan secara teratur 

dan berkesinambungan agar program tidak hang. Perusahaan juga memperoleh 

citra yang baik  melalui CSR yang bertujuan untuk menjadi citra perusahaan. 

Program CSR memiliki dampak yang signifikan dan positif (Sakti & Wahyanti, 

2021). 

Dasar peraturan UU yang menyatakan perlunya memperhatikan aspek 

sosial yaitu: 1) UU No. 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional. 2) UU No. 2/2012 tentang Pengadaan Lahan bagi Pembangunan untuk 

Kepetingan Umum. 3) PP No. 5/2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional Tahun 2010-2014 dan 4) PP No. 15/2010 tentang Percepatan 

penanggulan Kemiskinan. 

Dibutuhkan kajian terkait lingkungan agar dapat memastikan bahwa dalam 

penyusunan kebijakan telah mengakomodasi prinsip perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup. Adapun amanat perlindungan dan pengelolaan 
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lingkungan yaitu: 1) UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup. 2) UU No. 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional. 3) Peraturan Presiden No. 5/2010 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014. 4) Permen LH No. 9 

Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis. 5) 

Permen LH No. 16 Tahun 2012 tentang Penyusunan Dokumen Lingkungan 

(Taufiq & Iqbal, 2021). 

Pelaksanaan CSR  berdampak pada kesejahteraan sosial masyarakat. 

Kegiatan industri yang dilakukan oleh perusahaan merevitalisasi perekonomian 

masyarakat setempat. Jaringan pemerintah dan kemitraan dengan pemangku 

kepentingan lainnya menjadi salah satu strategi yang diperlukan untuk 

mendukung implementasi kebijakan sosial selama ini. Keberhasilan pelaksanaan 

kegiatan industri memperkuat komitmen perusahaan untuk melakukan CSR, yang 

dipandang sebagai bentuk pengabdian perusahaan kepada masyarakat  di mana 

kegiatan industri berlangsung. CSR itu sendiri harus dapat membantu masyarakat 

untuk hidup layak (Alamri et al., 2021). Usaha kesejahteran sosial sesungguhnya 

merupakan pengembangan lembaga sosial tradisional untuk menyediakan layanan 

berbagai kondisidari ketergantungan kelompok rentan dan disable. Secara umum 

CSR bekerja untuk keharmonisan dan juga mendekatkan perusahaan  dengan  

memperhatikan budaya yang ada di sekitarnya, dengan tidak  melupakan aspek-

aspek lain yang ada di dalam  perusahaan  dan terus memberikan kontribusi 

kepada masyarakat sekitar  (Akbar & Humaedi, 2020) 
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Komitmen perusahaan untuk ikut serta dalam penanggulangan 

permasalahan ekonomi yang ada ditengah masyarakat didasarkan atas keputusan 

untuk mengambil kebijakan dan tindakan dengan memperhatikan kepentingan 

“stakeholders” dimana perusahaan melakukan aktfitas bisnisnya dan tentunya 

berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini dinilai merupakan 

solusi dalam meningkatkan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat selama 

pandemi dengan memanfaatkan peran aktif pihak swasta atau perusahaan 

(Sudirman & Disemadi, 2021). Dengan adanya perhatian khusus dari pihak 

organisasi baik pemerintah maupun swasta terkait taggungjawab sosial 

perusahaan ataupun CRS, maka kesejahteraan sosial lingkungan akan 

terwujudkan. 

G. Penerapan Corporate Social Responsibility  Berbasis Maja labo dahu 

Sebagai perusahaan yang menjaga keseimbangan antara kepentingan 

ekonomi dan kepentingan sosial dan lingkungan, implementasi CSR untuk 

perusahaan modern menjadi prioritas utama saat ini. (Marthin et al., 2018). Hal ini 

secara tidak langsung berdampak pada bagaimana CSR itu sendiri di mata 

pengusaha. Pergeseran paradigma tanggung jawab perusahaan saat ini dan 

kemajuan dalam praktik CSR menunjukkan semakin  pentingnya peran 

perusahaan dalam melestarikan lingkungan dan kebaikan bersama, di samping 

kewajibannya kepada pemegang saham. Harapan untuk melaksanakan CSR selain 

memperkuat komunitas perusahaan agar bisnis tetap berjalan lancar dan tidak 

terputus (Safruddin, 2020). Fungsi kearifan daerah adalah berupaya melestarikan 

dan melestarikan sumber daya alam, mengembangkan sumber daya manusia, dan 
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berfungsi dalam pengembangan budaya, ilmu pengetahuan, serta  etika dan 

moralitas sosial. Terkait hal kearifan lokal ini, para orang tua di Bima selalu 

mengingatkan “hidup selalu bercermin pada diri”. Falsafah budaya ini sangat 

mengilhami emosi dan pikiran untuk  bertindak  jujur, hati-hati, teliti dan tanpa 

gegabah. Bersikap terbuka, hormat, baik, peduli, dan  mencintai satu sama lain 

(Atabikrifki et al., 2018). 

Peran pemerintah sangat penting untuk menciptakan good governance, 

untuk itu pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang merupakan salah 

satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pelaksanaan tata pemerintahan yang 

baik dan bertanggung jawab. Dengan berbagai peraturan perundangan yang telah 

dikeluarkan tersebut, diharapkan akan terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah yang baik (Septiriane & Nusdal, 2012). Dengan penerapan maja labo 

dahu dalam tindakan transparansi serta akuntabilas yang merupakan elemen dari 

CSR, seakan-akan kita selalu di awasi oleh sang pencipta, sehingga menimbulkan 

rasa maja labo dahu atau rasa malu dan takut apabila melakukan kesalahan dalam 

mengemban tanggungjawab sehingga hal ini meningkatkan terwujudnya 

akuntabilitas dan transparansi yang menjadi karakter dari good governance. 

(Ramadhan, 2018) Falsafah ini dalam kajian Islam, yang pentingnya terkandung  

dalam rumusan sifat-sifat yang membentuk kepribadian manusia yang utuh, di 

antara unsur-unsur pokok yang terkandung di dalamnya, adalah kepercayaan pada 

pengawasan ilahi. Hukum Syariah didasarkan pada Tuhan. 
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(Abdurahman & Pahlevi, 2018) Setiap bagian perusahan mempunyai 

tanggung jawab sesuai dengan tugas, dan peranan masing-masing dibidangnya 

untuk mewujudkan kinerja perusahaan yang baik. Filosofi ataupun semboyan 

Maja labo dahu dapat digunakan sebagai penghubung horizontal (disiplin diri 

dalam kehidupan  bermasyarakat) dan sebagai penghubung  vertikal dengan 

Pencipta Allah „Azzawajalla. (Mubin & Hikmah, 2018) Sifat Maja (Malu) 

menyangkut harga diri, martabat dan juga kehormatan, hal ini terangkum untuk 

diwujudkan, dipertahankan serta dipelihara dalam kehidupan. Rasulullah 

Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan 

oleh Al Hakim, ia berkata: 

ب أدَْرَكَ  َِ وَسَلَّنَ : إىَِّ هِوَّ ةِ الأوُْلًَ، إذَِا لنَْ تسَْتحَِ قبَلَ رَسُىْلُ اللهِ صَلًَّ اللهُ عَليَْ الٌَّبسُ هِيْ كَلامَِ الٌُّبىَُّ

 فبَصٌْعَْ هَب شِئْتَ. رواٍ البخبرٌ

Artinya: 

"Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Sesungguhnya diantara 

yang didapat manusia dari kalimat kenabian yang pertama ialah: Jika 

engkau tidak malu, berbuatlah sesukamu.” (HR. Bukhari No. 3483). 

Oleh karena itu, seseorang dengan memiliki sifat malu ini, kebaikan akan 

senantiasa datang menghampirinya dan akan membantunya dalam menghalangi 

untuk melakukan perbuatan maksiat dan dosa. 

Menurut (Safruddin, 2020) Di atas semua pengertian yang telah dijelaskan, 

ada empat aspek yang dirangkum Maja Labo Dahu dalam proses sosialisasi 

masyarakat Bima: pertama, masyarakat berinteraksi dengan dirinya sendiri dan 

kedua, bentuk koeksistensi manusia  dengan orang lain. Ketiga, bentuk kehidupan 

manusia dan lingkungannya. Keempat, bentuk kehidupan manusia dengan Tuhan. 

Keempat aspek ini saling mempengaruhi dan saling membutuhkan. Pelaksanaan 
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corporate social responsibility akan memberikan dampak positif terhadap kinerja 

perusahaan. Petahanan perusahaan harus siap dan waspada terhadap hal-hal yang 

tidak terduga, termasuk melalui kebijakan yang bertanggung jawab secara sosial. 

(Akbar & Humaedi, 2020). Corporate Social Responsibility digunakan sebagai 

ketersediaan informasi keuangan dan non-keuangan berkaitan dengan interaksi 

organisasi dengan lingkungan fisik dan lingkungan sosialnya, yang dapat dibuat 

dalam laporan tahunan perusahaan atau laporan sosial terpisah (Rahmah & 

Iramani, 2015). Penerapan maja labo dahu ini dapat dijadikana pegangana agar 

para pelaku bisnis senantiasa transparansi serta bersikap akuntabiltas dalam 

mengemban amanah, karna ketika menerapkan maja labo dahu, seakan-akan kita 

selalu di awasi oleh sang pencipta sehingga meningkatkan rasa tanggungjawab 

kita terhadap amanah yang sedang dipegang. 

H. Peran Maja Labo Dahu dalam Corporate Social Responsibility demi 

Mewujudkan Kepedulian Sosial Lingkungan 

Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambilan keputusan berperilaku 

sesuai dengan mandat atau amanah yang diterimanya. Untuk itu, baik dalam 

proses perumusan kebijakan, cara-cara untuk mencapai keberhasilan atas 

kebijakan yang telah dirumuskan kemudian hasil kebijakan tersebut harus dapat 

diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal kepada 

masyarakat (Hartaty et al., 2018). Hal tersebut sejalan dengan yang dikatakan oleh 

(Atabikrifki et al., 2018)  yang mengatakan bahwa “maja labo dahu” sebetulnya 

menjadi alat kontrol bagi setiap warga Bima dalam bertindak, baik secara 

horisontal (bertindak sesama manusia) maupun secara vertikal (hubungan dengan 
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Tuhan). Dan dari sudut pandang agama, maja labo dahu adalah kualitas yang 

harus dimiliki oleh setiap orang yang beriman dan bertakwa. Seorang mukmin 

harus memiliki watak maja (malu), dan orang saleh harus memiliki watak Dahu 

(takut) kepada Allah dan Rasul-Nya. (Mubin & Hikmah, 2018). 

Pengelolaan taanggugjawab sosial yang baik akan berdampak baik pula 

bagi kinerja perusaahaan. Di Indonesia, pelaksanaan CSR masih  pada tahap bagi 

hasil, berfungsi untuk memenuhi kebutuhan yang dirasakan masyarakat daripada 

kebutuhan yang sebenarnya, dan merupakan awal dari munculnya konsep 

tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility). CSR muncul 

karena ketidakpercayaan publik terhadap perusahaan (Nayenggita et al., 2019). 

Pada akhirnya, kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan ini bukan sekadar 

alasan untuk mengharumkan nama  dengan membangun reputasi yang baik. Kita 

juga perlu  membangun sesuatu yang akan berdampak lebih baik pada masyarakat 

luas, dan kita perlu membuat keputusan yang tepat. Lebih tepatnya menuju tujuan 

yang diinginkan. Corporate social responsibility merupakan komitmen 

perusahaan dalam mendukung terjadinya pembangunan berkelanjutan (Novarianto 

et al., 2017). Hasil pengujian yang  dilakukan oleh (Aryani & Setiawan, 2020) 

menunjukkan bahwa perusahaan yang memperhatikan corporate social 

responsibility memberikan dampak positif terhadap kinerja perusahaan. 

Praktik CSR yang baik tentu saja memberikan bentuk positif bagi industri  

di mata masyarakat. Implementasi CSR yang buruk juga berdampak negatif pada 

citra perusahaan. Tidak hanya itu, dampak CSR dapat memiliki implikasi lokal 

dan negara yang penting. Efek penting dari masalah ini adalah untuk mengurangi 
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tingkat kemiskinan di masyarakat di mana lahan industri  berada (Alamri, 2021). 

Dalam situasi pandemi seperti ini, banyak pemangku kepentingan yang 

melakukan upaya untuk menangani pandemi virus Covid-19.  

Suatu perusahaan sebagai organisasi sosial harus dapat berinteraksi secara 

langsung dengan lingkungan sosialnya, karena itu perusahaan perlu memberikan 

perhatian dan bantuan kepada lingkungannya terhadap dampak yang ditimbulkan 

dari kegiatan operasional perusahaan dengan menjalankan program CSR. Bentuk 

tanggung jawab sosial dalam penyaluran program  pembangunan lingkungan 

terdiri dari pembangunan fasilitas umum yang dapat mendukung usaha kecil 

masyarakat, kesehatan dan perlindungan lingkungan (Sakti & Wahyanti, 2021). 

(Parengkuan, 2017) Program corporate social responsibility merupakan investasi 

bagi perusahaan demi pertumbuhan dan keberlanjutan (sustainability) perusahaan 

dan bukan lagi dilihat sebagai sarana biaya melainkan sebagai sarana meraih 

keuntungan. Program CSR merupakan komitmen perusahaan untuk mendukung 

terciptanya pembangunan berkelanjutan. Menurut konsep CSR sebuah perusahaan 

dalam melaksanakan aktivitas dan pengambilan keputusannya tidak hanya 

berdasarkan pada faktor keuangan semata melainkan juga harus berdasarkan 

konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun untuk masa yang akan 

datang. 

Tata kelola perusahaan yang tidak memadai membuat perusahaan rentan 

terhadap berbagai masalah dan tidak memungkinkan untuk mempertahankan 

posisi keuangannya dalam jangka panjang. Tata kelola perusahaan yang buruk  

tentu bergandengan tangan dengan manajemen yang buruk. Manajemen yang 
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buruk tentu mempengaruhi pengelolaan keuangan perusahaan itu sendiri. Hal ini 

dibuktikan dengan terjadinya krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 1997-1998. 

Hal ini menyebabkan sektor perbankan Indonesia berada dalam resesi yang dalam, 

dengan banyak bank yang  dilikuidasi karena tidak mampu mempertahankan 

kelangsungan hidupnya. Karena tata kelola perusahaan yang buruk, banyak 

perusahaan menderita kerugian dan tidak lagi layak. (Erstiawan, 2021). 

Ketika kinerja perusahaan baik maka dalam hal tersebut tercerminlah 

pencapaian corporate social responsibility dimana corporate social responsibility 

ini merupakan strategi dalam mewujudkan suatu kepedulian sosial lingkungan 

dalam kehidupan sosial. (Febryani, 2016) Transparansi dan Akuntabilitas 

berfungsi untuk meningkatkan tolak ukur kinerja dalam memberikan pelayanan 

publik yang diyakini mampu mengubah kondisi pemerintahan yang dapat 

memberikan pelayanan publik secara baik menuju suatu tatanan pemerintahan 

yang demokratis dengan mencerminkan komitmen pemerintahan dalam melayani 

public. Hal tersebut dimaksudkan agar terciptanya pertanggungjawaban yang jujur 

dalam menetapkan sebuah keputusan serta tidak menyalahgunakan anggaran yang 

diperuntukkan untuk rakyat, cerdas dan memecahkan masalah, bekerja keras dan 

memenuhi harapan masyarakat, tidak mengingkari ketetapan terdahulu ataupun 

tidak menghianati ikrar dan prinsipal serta maja (malu) karena mementingkan 

kepentingan pribadi sehingga mendapat kepercayaan public. Dan dengan adanya  

penerapan semboyan maja labo dahu ini diharapkan mampu memaksimalkan 

tanggungjawab sosial perusahaan atau CSR sehingga tercapailah kesejahteraan 

sosial lingkungan yang menjadi harapan setiap Negara, karna  Maja labo dahu 
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adalah ajaran moral dan etika yang berakar pada falsafah agama, menghidupi 

kearifan budaya, falsafah hidup  yang baik dan benar, dan tentunya berlaku tidak 

hanya pada kehidupan sehari-hari, tetapi pada semua aspek kehidupan sehari-hari. 

Ini mengajarkan kita tidak hanya berhubungan baik dengan sesama manusia, 

berhubungan baik dengan Tuhan, dan berhubungan baik terhadap lingkungan dan 

alam, tetapi juga  bagaimana memperlakukan diri sendiri dengan baik, bagaimana 

mengatur dan membimbing diri sendiri (Safruddin, 2020). 
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I. Rerangka Pikir 

Gambar 2.1 Rerangka Pikir 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah jenis kualitatif. 

Penelitian kualitatif yaitu mendeskripsikan aspek-aspek yang berkaitan dengan 

objek penelitian secara mendalam (Sugiyono,2014). Penelitian kualitatif ini 

dimaksudkan untuk memahami fenomena yang terjadi yang berkaitan dengan 

objek dan yang di alami langsung oleh subjek peneitian, misalnya berkaitan 

dengan perilaku, persepsi, motivasi serta tindakan lainnya dengan cara 

mendeskripsikannya  dalam bentuk kata-kata maupun bahasa pada suatu konteks 

khusus. Penelitian kualitatif tidak melakukan suatu pengujian terkait metode 

statistik. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian terletak di PT Bima Sakti Mutiara (PT BSM) yang 

berlokasi di Desa Lambu, Kecamatan Lambu Kabupaten Bima-NTB, pemilihan 

lokasi berdasarkan pengamatan pembahasan terkait tanggungjawab sosial demi 

mewujudkan kepedulian sosial lingkugan. Waktu penelitian dilakukan pada tahun 

2022. 

C. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dalam penelitian ini yaitu study fenomenology, yaitu 

melakukan pertanyaan yang berkaitan dengan aspek, perilaku, realitas 

pengalaman yang dilakukan seseorang. 
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D. Jenis dan Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara mendalam  

dengan mengikuti pedoman wawancara yang sebelumnya telah ditulis dan 

dirancang. Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh  

langsung dari sumber aslinya atau tanpa media perantara. Data primer 

dapat berupa pendapat individu atau kelompok orang, pengamatan 

terhadap objek, peristiwa atau kegiatan, dan hasil tes. Penyedia informasi 

untuk penelitian ini adalah: 

No. Nama Instansi Jabatan 

1.  Bunharis PT Bima Sakti 

Mutiara 

Kepala Administrasi 

Personalia PT Bima 

Sakti Mutiara 

2.  ST. Aminah PT Bima Sakti 

Mutiara 

Administrasi Personalia 

PT Bima Sakti Mutiara 

3.  Pemerintah desa 

Lambu 

Kantor Desa Lambu Pemerintah desa Lambu 

4.  Azizah TK Sekar Mutiara Kepala Sekolah TK 

Sekar Mutiara 

5.  Ilahi  Masyarakat Masyarakat 

 

2. Data Sekunder 

Data sekunder meupakan sumber data penelitian diperoleh secara tidak 

langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). 

Data sekunder ini berupa dokumen/laporan seperti buku, jurnal dan 

dokumen-dokumen yang relevan terkait yang diteliti. 
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E. Metode Pengumpulan Data 

1. Wawancara 

Wancara dilakuakan  untuk mengumpulkan jawaban secara lisan 

kemudian dijawab dengan lisan pula oleh lawan bicara selaku  pemberi 

informasi atau sumber informasi terkait pertanyaan yang diajkan. 

2. Observasi 

Observasi dalam KBBI berarti peninjauan secara cermat. Artinya di sini 

tidak hanya orang-orangnya saja yang diamati  tetapi juga keadaan atau 

tempat-tempat ataupun lokasi penelitian tersebutpun harus diamati. 

3. Studi Dokumentasi 

Catatan-catatan serta dokumen dapat dijadikan data pendukung atau saksi 

atas kejadian tertentu sebagai bentuk yang dapat dipertanggungjawabkan.  

Bahkan kredibitas atau kepercayaan dari hasil penelitian kualitatif akan 

semakin tinggi jika melibatkan study dokumen dalam metode penelitian 

kualitatif. 

4. Studi Pustaka 

Merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelusuran 

menggunakan informasi dari jurnal, buku, makalah maupun undang-

undang yang belaku terkait objek penelitian ntuk memperoleh informasi 

yang relevan. 
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5. Internet Searching 

Internet Searching dilakukan dengan mengumpulkan berbagai tambahan 

referensi guna melengkapi data serta referensi dan agar menemukan 

berbagai fakta atau teori-teori yang berkaitan dengan apa yang diteliti. 

F. Instrument Penelitian 

Instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. 

Adapun berbagai instrumen yang digunakaan dalam penelitian yaitu: 

1. Handphone: Selain digunakan sebagai alat komunikasi dengan informan, 

Handphone dalam penelitian ini juga digunakan sebagai recorder atau 

perekam suara yang digunakan peneliti pada saat wawancara atau 

interview dengan inforrman. Hasil rekaman itu akan digunakan  menjadi 

data yang akan digunakan oleh sang peneliti. 

2. Alat tulis: alat tulis dalam hal ini akan digunakan oleh peneliti untuk 

mencatat hal-hal penting, atau informasi yang diperoleh selama 

pelaksanaan penelitiaan.  Mencatat poin penting dari dokumen atau berkas 

yang diamati akan membantu peneliti untuk mengingat atau memahami 

hasil pengumpulan data selama penelitian. 

3. Laptop: Laptop dalam penelitian ini digunakan sebagai media atau alat 

untuk mengumpulkan data, dan selanjutnya mengolah data yang sudah 

didapatkan. Laptop juga digunakan dalam hal penulisan hasil peelitan 

serta digunakan untuk mengakses internet, mengirim e-mail dan lainnya 

kepada pihak tertentu guna kelancaraan penyelesaian penelitian. 
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G. Teknik Analisis Data 

1. Reduksi Data 

Reduksi data berarti merangkum dan memfokuskan perhatian dan 

pencarian materi penelitian dari berbagai literataur terkait pokok-pokok 

masalah yang telah diajukan rumusan masalahnya. Data yang relevan 

akan dianalisis secara cermat, sedangkan yang kurang relevan akan 

disisihkan. Penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi akan muncul 

sebagai catatan tertulis dilapangan penelitian. 

2. Penyajian data 

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yag akan memberikan 

gambaran penelitian secara menyeluruh yang tersusun dan terperinci  

dengan mencarai pola hubungannya. Dengan adanya penyajian data ini, 

maka akan mudah memahami apa yanag terjadi, dan  merencanakan 

kinerja selanjutya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. 

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi 

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan 

mencari arti, makna, penjelasan yang dilakukan terhadap data yang telah 

dianalisis. Sedangkan verifikasi merupakan pemeriksaan tentang 

kebenaran laporan, pernyataan dan sebagainya sekaligus menjaga 

kredibilitas informan. 
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H. Validasi Data 

1. Pengujian Kredibilitas 

Uji kredibilitas data merupakan uji kepercayaan terhadap data hasil 

penelitian. Macam-macam cara pengujian kredibilitas data dalam 

penenelitian kualitatif antara lain: (a) Perpanjangan pengamatan: 

Perpanjanan pengamatan dilapangan dilakukan untuk mengurangi 

kesalahan data, karna dengan waktu yang lebih lama, maka peneliti akan 

lebih mengetahui keadaan lebih mendalam, serta dapat menguji ketidak 

benaran data baik yang disebabkaan oleh peneliti maupun oleh subjek 

penelitian. (b) Peningkatan ketekunan: dilakukan untuk memperoleh 

gambaran nyata tentang situasi dan kondisi. (c) Triangulasi: diartikan 

sebagai pengecekkan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara 

serta dengan berbagai waktu.  (d) member check: merupakan proses 

pengecekkan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data dengan 

tujuan untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan 

data yang diberikan. Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis 

triangulasi, diantaranya yaitu: 

a. Triangulasi sumber data, merupakan menguji kredibilitas data dan 

dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui 

beberapa sumber. Data yang diperoleh kemudian di deskripsikandan 

dikategorisasikan sesuai dengan apa yang diperoleh dari berbagai sumber 

tersbut. Penelitian akan dilalukan melalui cara pemilahan data yang sama 

dan dengan data yang berbeda untuk dianalisis lebih lanjut. 
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b. Triangulais metode, dilakukan dengan cara membandingkan informasi 

atau data dengan cara yang berbeda. Dalam penelitian kualitatif peneliti 

menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum PT Bima Sakti Mutiara 

1. Sejarah Singkat Perusahaan 

Dalam rangka meningkatkan pendapatan dari subsektor perikanan, 

pemerintah semakin gencar mengadakan pengembangan subsektor perikanan. 

Salah satu subsektor perikanan yang diadakan untuk memanfaatkan sumber daya 

perairan khususnya air laut adalah budidaya mutiara. Himbauan pemerintah ini 

disambut baik oleh PT. Bima Sakti Mutiara. Perusahaan ini berniat 

mengembangkan budidaya mutiara di Teluk Sape, lebih tepatnya di Desa Lambu, 

Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima-NTB. Pembangunan tambak mutiara 

diharapkan tidak hanya meningkatkan devisa negara, tetapi juga  meningkatkan 

sumber daya manusia  di dalam dan sekitar wilayah administrasi tambak mutiara. 

Pada PT Bima Sakti Mutiar (BSM) kegiatan pembudidayaan mutiara 

dilakukan mulai tahun 1986, hal ini berdasarkan surat Direktur Jenderal Perikanan 

No.IK. 120/03.575/86K pada tanggal 29 September tahun 1986 tentang pemberian 

ijin koordinat daerah usaha budidaya mutiara dan Surat Persetujuan Tetap PMDN 

No.269/I/PERTANIAN/1992 tanggal 25 Januari 1992 terhitung sejak perusahaan 

berproduksi komersial  pada bulan Desember 1988, untuk daerah usaha teluk Sape 

dengan batas koordinat  08° 39‟ LS - 199° 08‟ BT ; 08° 39‟ LS - 199° 01‟ BT, 08° 

31‟ LS – 119° 01‟ BT ; 08° 31‟ LS – 199° 04‟ BT dan 08° 36‟ LS – 199° 08‟ BT. 

Berdasarkan Persetujuan Perluasan Usaha Penanaman Modal Dalam 

Negeri No. 219/II/PMDN/93 dan persetujuan  lokasi dari Kantor Pertanahan 
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Kabupaten Bima,  perluasan rencana usaha dimaksud akan diperluas dengan 

pembangunan lembaga penelitian dan fasilitas pendukung lainnya untuk budidaya 

mutiara PT. Seluruh bisnis akan lebih sempurna dari Mutiara Bima Sakti. 

Kegiatan yang  dilakukan di laboratorium terutama persiapan media, pemilihan 

induk pemijahan, pemeliharaan larva, dan pemeliharaan induk (pemeliharaan 

tiram mutiara sebelum pemeliharaan induk dilakukan di badan air). 

2. Skala usaha dan kegiatan  

Kegiatan budidaya mutiara  oleh PT. Bima Sakti Mutiara adalah 

perusahaan budidaya tiram mutiara yang berlokasi di So Lato Lambu dengan luas 

936 hektar dan perairan Tenge desa Pai dan perairan Radu desa Bala dengan luas 

141 hektar. Selain kegiatan utama budidaya mutiara, terdapat pula kegiatan 

penunjang berupa laboratorium pemuliaan dan pemeliharaan dengan kapasitas 

produksi (± 100 kg/tahun untuk mutiara yang dapat dipasarkan dan  ± 50 kg/tahun 

untuk mutiara yang tidak dapat dipasarkan). 

3. Tahap Operasi   

Dampak keseluruhan dari pengoperasian peternakan mutiara dan Institut 

Pembenihan adalah positif daripada negatif. Efek positif mungkin terletak pada 

penciptaan lapangan kerja bagi penduduk lokal di sekitar peternakan mutiara. 

Bagi pemerintah daerah, budidaya mutiara meningkatkan PAD seperti pajak, 

royalti dan royalti. Dampak negatif yang diproyeksikan adalah meningkatnya 

kualitas air  dan terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat. 
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4. Fasilitas Penunjang 

Tabel 4.1 Fasilitas penunjang kegiatan Budidaya Mutiara PT Bima 

Sakti Mutiara. 

No. Jenis Fasilitas Satuan/ Kapasitas Keterangan 

1 Kantor   1 unit 400 m2 

2 Laboratorium Hattchery 1 unit 400 m2 

3 Sarana Ibadah 1 unit 225 m2 

4 Mess Karyawan 1 unit Kapasitas ± 128 

orang 

5 SPSI dan Koperasi 

Karyawan  

1 unit 225 m2 

6 Sumber Air 2 unit Jet pump 

7 Gudang Peralatan  2 unit 800 m2 

8 Sarana Olahraga  2 unit Volley ball dan bulu 

tangkis 

9 Rumah Ginset 2 unit 32 m2 

10 Sarana Hiburan  1 unit Televisi 

11 Dapur dan Rumah Makan 12  2 unit 300 m2 

12 Pos Jaga   2 unit 32 m2 

Sumber : PT Bima Sakti Mutiara 

Pada tabel 4.1 dapat dilihat bahwa fasilitas penunjang di PT Bima Sakti 

Mutiara sudah memiliki fasilitas yang lengkap mulai dari Kantor sampai 

Laboratorium Hattchery sehingga aktifitas perusahaan berjalan dengan baik. 
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B. Penerapan Corporate Social Responsibility pada PT Bima Sakti Mutiara 

Persaingan dunia bisnis terus berkembang. Seiring dengan berjalannya 

waktu. Tanggung jawab sosial perusahaan, atau Corporate Social Responsibility  

dapat diartikan sebagai  komitmen perusahaan untuk  berkontribusi pada 

pengembangan komunitasnya. Corporate Social Responsibility merupakan 

program sosial perusahaan yang memberikan dukungan dan pemberdayaan 

kepada masyarakat di sekitar perusahaan, baik sebagai  bentuk tanggung jawab 

sosial maupun sebagai kompensasi atas berbagai hal yang hilang dari masyarakat 

melalui operasional perusahaan (Retnaningsih, 2015). 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak PT. Bima Sakti Mutiara, 

bapak Bunharis selaku Kepala Administrasi Personalia memberikan pernyataan 

bahwa: 

“Menurut saya, perusahaan yang mengambil manfaat dari sumber daya 

alam dan masyarakat juga memang harus memberikan manfaat, agar 

hubungan perusahaan dan masyarakat seperti keadaan timbal balik atau 

saling menguntungkan. PT Bima Sakti Mutiara (BSM) sendiri, sebagai 

perusahaan yang bergerak dibidang budidaya tiram mutiara bukan hanya 

sekedar untuk mengambil manfaat dari pembudiayaannya saja, tetapi juga 

lebih difokuskan sebagai bentuk CSR dari PT Bima Sakti Mutiara. 

(Wawancara dengan pihak perusahaan pada Tanggal 13 Juni 2022) 

 

 Pernyataan dari bapak Bunharis dibenarkan oleh ibu ST. Aminah. Dalam 

wawancara beliau mengatakan bahwa: 

“Kami PT Bima Sakti Mutiara sebagai pihak perusahaan yang berdiri 

dilingkungan masyarakat sangat-sangat menyadari bahwa perusahaan 

kami harus memiliki tanggungjawab bagi kesejahteraan, kenyamanan 

masyarakat serta kualitas lingkungan disekitar perusahaan.” (Wawancara 

dengan Technical Trainer pada Tanggal 7 Januari 2021). 

 

Pernyataan pihak PT Bima Sakti Mutiara menggambarkan bahwa pihak 

perusahan telah memahami tanggungjawab serta peran pentingnya terhadap 
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masyarakat dan juga lingkungan sekitar perusahaan.  Pelakasaan tanggungjawab 

sosial pada PT. Bima Sakti Mutia merupakan bagian dari cara perusahaan dalam 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta untuk memperbaiki hubungan 

dengan masyarakat yang ada disekitar perusaaan. Hal tersebut sangat sejalan 

dengan teori legitimasi yang dimana teori ini pertama kali digagas oleh Dowling 

dan Pfeffer pada tahun 1975. Teori legitimasi ini menjelaskan bahwa agar suatu 

perusahaan dapat bertahan, harus mampu menciptakan keharmonisan dan 

bertindak berdasarkan aturan yang  diterima oleh masyarakat luas. 

PT. Bima Sakti Mutiara melaksanakan program corporate social 

responsibility sejak awal beroperasinya perusahaan. Hal ini diketahui dari 

pernyataan bapak Bunharis  yang dalam wawancara menyatakan: 

“CSR di PT Bima Sakti Mutiara sendiri telah dilaksanakan mulai dari awal 

berdirinya perusahaan tahun 1986. Titik awalnya PT BSM membelikan 

mesin pembangkit tenaga listrik atau penerang. Difasilitasi penerang 

karena pada saat itu belum ada listrik di sini sampai masuknya dan 

meluasnya listrik Negara di Desa Lambu tepatnya di Dusun So Sia. 

(Wawancara dengan pihak PT Bima Sakti Mutiara pada Tanggal 13 Juni 

2022). 

CSR di Indonesia bersifat wajib dan  diatur dalam Undang-Undang Nomor 

40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Bab V Pasal 74 Ayat 1 yang 

merupakan badan berbentuk perseroan terbatas yang kegiatan usahanya berkaitan 

dengan sumber daya alam. untuk tanggung jawab sosial dan ekologi. Pasal 74(2) 

mengatur bahwa CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban 

perseorangan, dianggarkan dan diperhitungkan dalam  biaya perorangan dan 

pelaksanaannya  memperhatikan kewajaran dan ketepatan, meskipun disebutkan 

akan berjalan sebagaimana mestinya. Perlu untuk menyelesaikan. Peraturan 



63 
 

 
 

tersebut menekankan bahwa perusahaan yang operasinya melibatkan sumber daya 

alam perlu menganggarkan biaya mereka untuk memenuhi tanggung jawab sosial 

mereka. Jika undang-undang ini disahkan di Indonesia,  keberadaan CSR harus 

lebih diperkuat. Dalam bisnis harus memenuhi tanggung jawab sosial mereka, 

baik karena adanya mandat atau tidak. Senada dengan hal tersebut, Bapak 

Bunharis mengungkapkan bahwa:   

“Landasan dilaksanakan CSR di persuahaan kami yaitu karena memang 

benar-benar bentuk kepedulian nyata untuk masyarakat bahkan kami 

berprinsip membantu masyarakat sebisa mungkin baik dari hal yang kecil 

sampai hal-hal yang besar. Contoh misalnya ada masyarakat yang 

kehabisan bensin di sekitaran perusahaan karena memang di sekitaran 

perusahaan ini jauh dari pemukiman warga dan merupakan tempat 

alternatif untuk lewatnya masyarakat baik mereka yang pergi ke sawah 

maupun mereka para peternak Sapi yang menggembalakan Sapinya kami 

bantu belikan bensin agar mereka kembali dengan cepat dan selamat. 

Kami juga pernah menjadi pihak yang berkontribusi langsung dalam 

rangka mendukung pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bima tahun 

2013 dan PT kami diberikan piagam penghargaan oleh Kepala Dinas 

Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima (Ir. Hj Nurma). Perusahaan 

Kami tidak hanya mengedepankan kualitas pada pekerjaan namun juga 

saat berkontribusi langsung dengan masyarakat. Adapun dengan adanya 

undang-undang mengenai pelaksanaan CSR, kami pasti setuju dan patuh 

terhadap aturan tersebut karena aturan tersebut sejalan dengan prinsip yang 

kami terapkan yaitu sebisa mungkin membantu masyarakat”. (Wawancara 

dengan Kepala Admin Kepegawaian/Pesonalia PT Bima Sakti Mutiara 

pada Tanggal 13 Juni 2022). 

 

 Pernyataan dari Bapak Bunharis (Kepala Admin Kepegawaian/Pesonalia) 

diperkuat oleh pernyataan Ibu Siti Aminah (Administrasi personalia) dalam 

wawancara menyatakan bahwa: 

“Pelaksanaan CSR di PT Bima Sakti Mutiara dilandaskan pada prinsip 

perusahaan untuk membantu sebisa mungkin, dan sekecil apapun, selain 

itu juga sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi atau aturan  yang 

berlaku. Dalam melaksanakan aktivitasnya perusahaan harus mematuhi 

aturan yang berlaku di Negara ini”. (Wawancara dengan Administrasi 

Pesonalia PT Bima Sakti Mutiara pada Tanggal 13 Juni 2022). 
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Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa PT. Bima Sakti Mutiara 

melaksanakan tanggung jawab sosialnya bukan hanya karena adanya landasan 

undang-undang mengenai diharuskannya program CSR bagi setiap perseroan 

terbatas saja, namun juga karena benar-benar dilandasi oleh prinsip yang dipegang 

teguh oleh perusahaan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat sebisa 

mungkin baik dari hal yang kecil maupun hal-hal yang besar yang mampu 

perusahaan lakukan. 

Undang-undang yang mengatur tanggung jawab sosial perusahaan tidak 

menentukan program apa yang harus diterapkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, 

setiap perusahaan bebas memutuskan apakah akan melaksanakan program yang 

dapat dianggap sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan atau tidak. 

Perusahaan dalam melaksanakan CSR tidak hanya untuk memenuhi kewajiban 

yang sudah ditetapkan dalam perundang undangan, tetapi juga untuk memenuhi 

kepuasan batin dan membantu menyenangkan hati masyarakat sekitar perusahaan 

sehingga citra perusahaan akan terus meningkat dan juga akan berpengaruh 

terhadap kinerja perusahaan (Apriliani & Abdullah, 2018). 

Pelaksanaan serta penerapan program CSR akan berdampak pada 

kesejahteraan sosial lingkungan disuatu wilayah (Alamri et al., 2021). Hadirnya 

CSR dapat menjadi salah satu alternatif pemerintah dalam meningkatkan 

kesejahteraan sosial lingkungan masyarakat. Melalui berbagai program yang 

ditawarkan perusahaan, masalah sosial masyarakat dapat teratasi terutama 

peningkatan ekonomi dan masalah pendidikan juga kesehatan. CSR telah menjadi 

cara perusahaan untuk membangun citra positif perusahaan di mata masyarakat 
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dan pemerintah (Probosiwi, 2016). Bapak Bunharis dalam wawancara 

mengemukakan beberapa program CSR yang telah direalisasikan oleh PT Bima 

Sakti Mutiara. 

“Dalam bidang ekonomi, alhamdulillah telah banyak bantuan yang telah 

kami berikan, dulu kami juga pernah menjual sembako murah pada saat 

krisis ekonomi tahun 1997 atau 1998 untuk secara langsung ikut untuk 

membantu masyarakat. Dalam berbagai kegiatan kami juga turut ikut serta 

seperti dalam pembangunan masjd, kegiatan MTQ, pelestarian lingkungan 

membuat hutan bakau, Olahraga dan sebagainya. Dalam merekrut 

karyawan kami juga mengutamakan warga lokal, kami juga mendaftarkan 

karyawan untuk mendapatkan jaminan kesehatan” 

“Dalam bidang pendidikan, Kami dulu pernah mendirikan sekolah Taman 

Kanak-Kanak yang bernama TK Sekar Mutiara agar pendidikan 

meningkat di daerah sekitar sini, namun sekarang sekolah TK Sekar 

Mutiara tersebut telah dialihkan di desa Lambu di tengah pemukiman 

warga dan sudah di bawah naungan pemerintah. Kami dulu pernah 

membangun, dan memfasilitasi TK tersebut, namun sekarang 

pengelolaannya dialihkan sebagai program pemerintah karena program 

pemerintah telah meluas. Kalau dulu masih kurang program pendidikan 

dari pemerintah disekitar sini, tetapi sekarang sudah jelas dan sudah 

banyak dana BOS di setiap instansi sekolah.” (Wawancara dengan 

Administrasi Pesonalia PT Bima Sakti Mutiara pada Tanggal 13 Juni 

2022) 

Pernyataan Bapak Bunharis ini di benarkan oleh ibu Azizah selaku Kepala 

Sekolah TK Sekar Mutiara, dalam wawancara mengatakan bahwa: 

“Pada awalnya TK Sekar Mutiara ini memang didirikan oleh pihak PT 

Bima Sakti Mutiara, mereka yang memfasilitasi prasarana serta berbagai 

alat permainan yang ada. Walaupun memang kini sekolah ini sudah di 

alihkan sebagai program pemerintah akan tetapi menurut saya pribadi PT 

BSM ini memang sangat mendukung dan memberi perhatian yang luar 

biasa dalam dunia pendidikan khususnya untuk kawasan desa Lambu ini.” 

(Wawancara dengan Kepala TK Sekar Mutiara pada Tanggal 14 Juni 

2022) 

 

Berbagai pernyataan tersebut sejalan dengan pernyataan Ibu Siti Aminah 

yang menyatakan bahwa: 
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“Dari dulu sampai sekarang bantuan tetap berjalan, seperti bantuan 

pembangunan Masjid ataupun musolah, kegiatan MTQ, Olahraga. Maupun 

kegiatan sosial lainnya. 

 

 Pernyataan dari pihak PT Bima Sakti Mutiara ini dibenarkan oleh pihak 

pemerintah desa Lambu yang mengemukakan bahwa: 

“Memang benar, PT Bima Sakti Mutiara selalu ikut serta dalam berbagai 

kegiatan yang ada di kecamatan lambu, khususnya di desa Lambu ini, 

contohnya dalam pembangunan masjid, MTQ serta kegiatan turnamen 

olahraga mereka ikut memberikan sumbangsinya agar berbagai kegiatan 

tersebut berjalan dengan baik dan lancar”. (Wawancara dengan pemerintah 

desa Lambu pada Tanggal 15 Juni 2022). 

 

 Berbagai pernyataan tersebut juga didukung oleh Nurhasan yang 

merupakan salah satu pemuda yang ikut menjadi panitia pelaksana kegiatan 

turnamen olahraga di Desa Lanta yaitu Turnamen Lanta CUP 2019.  Nurhasan 

menyatakan bahwa: 

“Iya, pada saat acara turnamen sepak bola yang diadakan di desa Lanta ini, 

dulu PT BSM juga ikut memberikan sumbangsinya dalam kegiatan 

turnamen olahraga Lanta CUP tahun 2019, kebetulan saat itu saya juga 

menjadi bagian dari panitia pelaksana turnamen olahraga tersebut.” 

(Wawancara dengan Masyarakat pada Tanggal 15 Juni 2022). 

 

 Berdasarkan hasil wawancara  dapat disimpulkan bahwa, kegiatan usaha 

yang ada di PT Bima Sakti Mutiara tidak hanya berfokus untuk memaksimalkan 

laba atau profit saja, tetapi juga memperhatikan 3 prinsip dasar atau triple bottom 

line yang meliputi people, profit dan juga planet. Perusahaan terus memenuhi 

janjinya untuk memberi manfaat bagi para pemangku kepentingannya, tetapi  

tidak mengabaikan tanggung jawab sosialnya. PT. Bima Sakti Mutiara memiliki 

beberapa program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

(people) diantaranya menjadikan masyarakat local sebagai prioritas dalam 
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perekrutan karyawan sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat 

setempat. Selain itu, PT. Bima Sakti Mutiara juga menunjukkan kepeduliannya 

terhadap lingkungan (planet) dengan cara melakukan pelestarian lingkungan  

dengan membentuk hutan bakau sekitar perusahaan sebagai bentuk pelestarian 

terhadap lingkungan. 

 Terkait  anggaran CSR,  saat ini belum ada ketentuan yang secara khusus 

mengatur besarnya dana perusahaan yang dibutuhkan untuk melaksanakan CSR. 

UU No. 40 Tahun 2007 tidak mencantumkan besaran dana yang  dialokasikan 

untuk program tanggung jawab sosial perusahaan. CSR suatu perusahaan  diukur 

dari kebenaran dan kewajaran, tetapi nilai kewajaran dan kewajaran  suatu 

perusahaan berbeda dengan perusahaan lain. Di tingkat nasional, berdasarkan 

otonomi daerah, setiap pemerintah daerah memiliki aturan tersendiri terkait CSR 

bagi perusahaan yang berada di daerah. Berikut adalah merupakan tanggapan dari 

bapak Bunharis mengenai anggaran CSR pada PT. Bima Sakti Mutiara: 

“Terkait dengan anggaran, kami kembali lagi pada aturan dari pemerintah 

daerah karena setiap daerah memiliki regulasi atau aturan yang berbeda 

beda terkait dengan pelaksanaan CSR. Saya kurang tau aturan ketetapan 

anggaran CSR pada undang-undang di Indonesia. Karna jujur Kami juga 

belum menentukan anggaran khusus per tahun dalam pelaksanaan CSR” 

(Wawancara dengan pihak PT Bima Sakti Mutiara pada Tanggal 13 Juni 

2022). 

 

 Berdasarkan pernyataan dari bapak Bunharis, diketahui bahwa pihak 

perusahaan berpedoman pada peraturan daerah yang telah ditetapkan. PT. Bima 

Sakti Mutiara tidak menetapkan anggaran khusus disetiap periodenya karena 

anggaran CSR juga bergantung pada besarnya laba yang diperoleh oleh 

perusahaan itut sendiri.  
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Menerapkan CSR dengan benar adalah cara bagi perusahaan untuk meningkatkan 

hubungannya dengan masyarakat di sekitarnya. Teori legitimasi mendorong 

perusahaan untuk memastikan bahwa kegiatan dan hasil mereka dapat diterima 

oleh masyarakat. Legitimasi masyarakat sekitar perusahaan berdampak signifikan 

terhadap kelangsungan usaha  perusahaan. Bisnis harus mampu merespon dan 

peduli terhadap masalah lingkungan dan kebaikan bersama, karena ini akan 

berdampak positif  pada citra mereka sendiri. Pelaksanaan CSR di PT. Bima Sakti 

Mutiara secara tidak langsung mempengaruhi citra perusahaan di masyarakat dan 

juga merupakan sarana untuk membangun citra perusahaan secara tidak langsung. 

Hal tersebut diungkapkan oleh Ibu Siti Aminah dalam wawancara, bahwa: 

“Pelaksanaan CSR bagi perusahaan secara tidak langsung dampaknya 

yaitu pada keberadaan perusahaan kami, kami lebih diterima oleh 

masyarakat, yang biasa kita lihat dilapangan masyarakat menjadi lebih 

mengenal perusahaan kami”. Jadi menurut saya dampak yang diperoleh 

perusahaan ketika melaksanakan CSR perusahaan yaitu menjadi lebih 

dikenal dan diterima juga dikalangan masyarakat”. (Wawancara dengan 

pihak PT Bima Sakti Mutiara pada Tanggal 13 Juni 2022) 

 

Berbeda dengan pernyataan Ibu Siti Aminah, bapak Bunharis mengungkap 

bahwa: 

“Memang tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan CSR berdampak pada 

citra perusahaan di masyarakat, Alhamdulillah dalam pelaksanaan CSR 

kami memang mendapat respon serta timbal balik yang baik dari 

masyarakat, mereka senang kamipun juga ikut senang karna bisa 

memberikan bantuan kepada mereka. Namun tak hanya untuk timbal balik 

yang baik saja, kesejahteraan masyarakat tetap harus menjadi fokus utama 

dalam pelaksanaan CSR. PT Bima Sakti Mutiara sebagai perusahaan yang 

bergerak di pengolahan budidaya mutiara selalu mengutamakan 

kesejahteraan bagi para pekerja dan juga masyarakat.” (Wawancara 

dengan PT Bima Sakti Mutiara pada Tanggal 13 Juni 2022) 

 

Dari hasil wawancara di atas disimpulkan bahwa PT. Bima Sakti Mutiara 

membenarkan teori legitimasi bahwa untuk menjaga kelangsungan usaha suatu 
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perusahaan, maka perlu dukungan dari masyarakat sekitar tempat perusahaan 

tersebut bearada. Masyarakat akan mendukung kegiatan perusahaan apabila 

mereka juga ikut merasakan manfaat dari hadirnya perusahaan tersebut ditengah-

tengah mereka. Pihak PT. Bima Sakti Mutiara mengakui bahwa pelaksanaan CSR 

sangat berpengaruh pada citra perusahaan, namun pihak perusahaan mengakui 

bahwa bukan hanya citra perusahaan saja yang dijadikan sebagai alasan utama 

pelaksanaan CSR tetapi karna murni kesadaran untuk membntu serta 

memfokuskan kesejahteraan masyarakt, karena PT. Bima Sakti Mutiara meyakini 

bahwa program tanggungjawab sosial direalisasikan untuk mendatangkan manfaat 

yang baik bagi pihak yang merasakan adanya dampak dari adanya aktivitas atau 

kegiatan yang diadakan oleh perusahaan. 

Tabel 4.2 Corporate Social Responsibility pada PT Bima Sakti Mutiara 

Corporate Social 

Responsibility 

Corporate Social Responsibility PT Bima Sakti 

Mutiara 

Tanggungjawab Ekonomi CSR PT Bima Sakti Mutuara pada aspek Ekonomi 

yaitu: 

a. Perekrutan karyawan mengutamakan karyawan 

lokal 

b. Berkontribusi langsung dalam rangka 

mendukung pelaksanaan pembangunan 

kabupaten Bima 

c. Menjual sembako murah 

Tanggungjawab 

Lingkungan 

CSR PT Bima Sakti Mutuara pada aspek 

lingkungan yaitu: 

a. Penanaman bakau dan penjagaan kawasan laut 

b. Berkontribusi dalam program kerja KKN 

melakukan penghijauan dan pelestarian alam 

c. proses produksi yang ramah lingkungan 

Tanggungjawab Sosial CSR PT Bima Sakti Mutuara pada aspek sosial 

yaitu: 
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a. Kontribusi pemangunan masjid 

b. Kontribudi dalam berbagai turnamen 

olahraga 

c. Membangun sekolah TK Sekar Mutiara 

d. Mengadakan mesin pembangkit tenaga 

listrik penerang 

e. Mendaftarkan seluruh karyawan ke BPJS 

kesehatan 

 

C. Peran Maja labo dahu dalam Corporate Social Responsibility demi 

Mewujudkan Kepedulian Sosial Lingkungan 

Program CSR yang berlandaskan nilai maja labo dahu harus dilandasi 

oleh rasa sukarela serta kesadaran diri dan dilaksanakan untuk  kerukunan serta 

kemaslahatan antara sesama. Maja labo dahu adalah tradisi perilaku moral dan 

etika atau nilai-nilai bersama yang melingkupi kehidupan masyarakat Bima. 

Dengan kata lain, maja labo duff ini adalah sebuah prinsip atau pandangan nilai-

nilai kehidupan  yang mengajarkan kita untuk merasa takut dan malu karena tidak 

berbuat baik, kebajikan dan kebenaran berdasarkan perintah dan berbagai aturan 

yang berlaku. Adapun strategi pemberdayaan yang berdasarkan falsafah budaya 

maja labo dahu (malu dan takut) ini, berfokus untuk membentuk keakraban serta 

kearifan antar sesama manusia maupun kepedulian terhadap keadaan alam atau 

dengan kata lain memberdayakan keadaan sosial lingkungan masyarakat setempat 

serta mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan (Sustainable 

development). 

Penerapan CSR yang dibaluti maja labo dahu pada PT. Bima Sakti 

Mutiara dengan menggunakan indikator dalam program CSR yang disesuaikan 

dengan konsep maja labo dahu terdiri dari dua indikator, yaitu: 
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1. Moral  

2. Kepatuhan/ketaatan 

Program CSR pada PT Bima Sakti Mutiara dianalisis berdasarkan konsep 

falsafah budaya maja labo dahu, berikut implementasi maja labo dahu dalam 

pelaksnan CSR: 

1. Moral 

Moral adalah baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, 

kewajiban, dan sebagainya. Moral merupakan standar perilaku yang 

memungkinkan setiap orang untuk dapat hidup secara kooperatif dalam suatu 

kelompok. Moral dapat mengacu pada sanksi-sanksi masyarakat terkait perilaku 

yang benar dan dapat diterima. 

Bentuk tanggungjawab perusahaan dalam menjaga moral sebaiknya 

diwajibkan tidak hanya pada sesama pihak internal tetapi juga pihak eksternal 

seperti masyarakat sekitar. Tanggapan dari bapak Bunharis mengenai pernyataan 

tersebut ialah: 

"PT BSM sangat menjaga tanggungjawab terkait moral. Moral bagi kami 

bisa diperlihatkan dalam berbagai macam, bisa juga dalam hal-hal kecil 

seperti tidak membuang sampah sembarangan, menghargai pendapat orang 

lain, menghadiri undangan, mengucap terimakasih dan berbagai hal kecil 

baik lainnya. Sesuai dengan maja labo dahu, tentunya akan merasa malu 

dan takut apabila melakukan kegiatan yang salah, contohnya seperti 

membuang sampah sembarangan. Akan merasa malu jika mendapat bantuan 

dari pihak lain tetapi tidak di berikan timbal balik yg baik, contohnya tidak 

mengucap terimakasih. Kami pihak perusahaan sangat-sangat berusaha 

menjaga moral kami, baik dalam perbuatan maupun perkataan. Karena 

memang berbicara lemah lembut dan berkata yang baik-baik itu memang 

kewajiban sebagai umat muslim karna hal tersebut dianjurkan dalam islam. 

Takutnya juga nanti kalau tidak menjaga lisan akan dianggap tidak sopan, 

angkuh dan sebagainya oleh masyarakat”. (Wawancara tanggal 13 Juli 

2022). 
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Pernyataan dari bapak Bunharis ditegaskan lagi oleh Ibu Siti Aminah yang 

menyatakan bahwa: 

"Kami sangat menjaga moral dalam bekerja, contohnya dalam berucap, 

kami sangat dituntut untuk menjaga lisan terlebih terhadap sesama pekerja 

dan juga kepada masyarakat setempat. Maja labo dahu menjadi pegangan 

dan pandangan hidup yg mengarahkan pada kebaikan dan mencegah pada 

berbagai hal-hal buruk”.(Wawancara tanggal 13 Juli 2022). 

Dari pernyataan tersebut ditarik kesimpulan bahwa PT BSM sangat 

memperhatikan moral dalam bekerja. Moral yang diterapkan tak hanya dalam 

perbuatan akan tetapi moral yang baik ditampilkan dan diperlihatkan dalam 

bentuk sederhana lewat penyampaian lisan yang baik. Falsafah budaya maja labo 

dahu ini menjadi pegangan yang mengarahkan pada kebaikan yang membuat para 

karyawan menjaga lisan serta melakukan hal-hal yang baik-baik saja. Hal ini 

sesuai dengan ajaran islam yang ada dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh 

sahabat Nabi. Dari Abu Ad-Darda‟ radhiyallahu „anhu, Nabi shallallahu „alaihi wa 

sallam bersabda: 

امَ  ء    ًْ َ  وَإىَِّ  حَسَي   خُلقُ   هِيْ  الْقيِبَهَتِ  يىَْمَ  الْوُؤْهِيِ  هِيزَاىِ  فًِ أثَْقلَُ  شَ  الْبذَِيءَ  الْفبَحِشَ  ليَبَْغَضُ  اللهَّ

Artinya: 

“Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin 

selain akhlak yang baik. Sungguh, Allah membenci orang yang berkata keji 

dan kotor.” (HR. Tirmidzi, no. 2002. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan 

bahwa hadits ini sahih). 

 

2. Kepatuhan/Ketaatan 

Kepatuhan/ketaatan adalah sikap patuh pada aturan yang berlaku. 

Kepatuhan dalam tata kelola suatu perusahaan atau entitas berarti mengikuti suatu 

standar, spesifikasi atau hukum yang telah diatur dengan jelas. Biasanya peraturan 

tersebut diterbitkan oleh organisasi atau lembaga yang memiliki wewenang 
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tertentu dalam suatu bidang. Kepatuhan merupakan sikap yang muncul dari 

dorongan tanggung jawab seseorang ataupun suatu organisasi sebagai bentuk 

wujud warga negara yang baik. Dan falsafah maja labo dahu dapat dijadikan 

pedoman serta landasan untuk mencapai ketertiban, ketaatan serta ketentraman. 

Menanggapi pernyataan tersebut bapak Bunharis mengatakan bahwa: 

"Saya pribadi setuju dengan pernyataan ananda yang mengatakan bahwa 

falsafah maja labo dahu menjadi pedoman serta landasan untuk mencapai 

ketaatan dan ketertiban. Pada perusahaan kami falsafah ini juga menjadi 

pengendalian perkataan maupun perbuatan untuk taat dan patuh. Kami 

menyadari bahwa moral dan etika tanpa adanya ketaatan terhadap peraturan 

tentu membuat nilai moral tersebut hilang”. 

 

Pernyataan bapak Bunharis sejalan denga pernyataan Ibu Siti Aminah yang 

menyatakan bahwa: 

"Patuh dan taat pada peraturan menjadi keharusan apalagi bagi perusahaan 

telah dikenal oleh masyarakat luas. Kami PT BSM sangat berusaha keras 

memberikan yang terbaik terlebih pada warga sekitar. Maka dari itu 

pelaksanaan tanggungjawab yang kami lakukan tidak hanya untuk 

kepedulian ekonomi warga saja tetapi juga kami memberi perhatian 

terhadap lingkungan lewat budidaya ramah lingkungan dan juga penanaman 

bakau sebagai bentuk tanggungjawab kami akan ketaatan pada pelaksanaan 

CSR. Sepertihalnya falsafah maja labo dahu, malu kami jika hanya 

mengambil kebermanfaatan tanpa memberi timbal balik yang baik”. 

(wawancara di PT BSM tanggal 13 Juli 2022). 

Berdasarkan informasi dari penjelasan narasumber tersebut ditarik 

kesimpulan bahwa pada PT BSM melaksanakan tanggungjawab sosialnya lewat 

berbagai kegiatan. Kepatuhan dan atau ketaatan juga dilaksanakan berlandaskan 

falsafah maja labo dahu. Mereka akan sangat malu jika hanya mengambil manfaat 

dari alam sekitar tanpa adanya pemberian timbal balik yang baik dari mereka 

pihak perusahaan, karna sebagaimana Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam 

pernah bersabda: 
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ًْفعَُهنُْ  الٌبسِ  خَيْزُ     للٌِبسِ  أَ

Artinya: 

"Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia (yang 

lain)" (HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni). 

Dalam kehidupan ini, jika kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain, 

maka tidaklah manfaat itu menjadi suatu yang sia-sia melainkan akan kembali 

untuk kebaikan diri kita sendiri. 

Tabel 4.3 Implementasi Maja labo dahu menjadi pengontrol dalam PT Bima 

Sakti Mutiara 

No. 
Maja labo dahu menjadi pengontrol 

1. Moral Maja labo dahu menjadi pengontrol moral seperti: 

 Menjaga moral dan etika baik terhadap 

sesama pihak internal terlebih kepada 

masyarakat lewat perlakuan serta ucapan 

lisan yang baik. 

2. Kepatuhan/ketaatan Maja labo dahu mengarahkan pada ketaatan seperti: 

 Ketaatan terhadap peraturan yang ada di 

perusahaan contohnya tepat waktu dalam 

bekerja dan ketaatan peraturan terkait 

tanggungjawab sosial lewat pelaksanaan 

CSR. 

 

Kepedulian sosial lingkungan merupakan bentuk perhatian terhadap 

keadaan sosial lingkungan masyarakat yang akan berdampak pada terwujudnya 

masyarakat yang lebih baik. Adapun aspek kepedulian yang bertujuan 

mewujudkan bentuk perhatiannya terhadap masyarakat yaitu: 
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a. Kepedulian dalam Bidang Sosial 

Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan harus memenuhi berbagai 

aspek, salah satunya yaitu aspek sosial. Pemberian bantuan langsung bagi 

masyarakat yang kurang sejahtera seperti memenuhi sandang dan pangan 

dipandang  belum menjadi solusi yang tepat karena hanya berlangsung pada 

jangka pendek saja. Tujuan CSR adalah untuk memberdayakan masyarakat, bukan 

untuk menipu. Pemberdayaan bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang 

mandiri, tetapi ada banyak definisi tanggung jawab sosial perusahaan. Kata sosial 

sering diartikan dalam pengertian liberal. Program CSR pada perusahaan harus 

berorientasi pada pembangunan berkelanjutan serta bentuk kepedulia sosialnya, 

yang sejalan dengan falsafah budaya maja labo dahu yang mencerminkan bentuk 

tanggungjawab dalam berbagai aturan termasuk aturan pelaksanaan CSR bagi 

para pelaku usaha sebagai strategi pemberdayaan untuk warga sekitar tempat 

perusahaan tersebut berada. Perusahaan harus mampu mengubah komunitasnya 

menjadi mitra yang berkontribusi bagi kelangsungan hidup mereka. Hal ini sesuai 

dengan tanggung jawab sosial yang diwujudkan oleh PT Bima Sakti Mutiara. 

Informasi tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan bapak Bunharis yang 

menyatakan bahwa: 

 “Program CSR dalam perusahaan kami selalu berupaya dan berusaha 

untuk melihat dampak jangka panjang, karena kami adalah perusahaan 

yang bergerak dalam bidang pengelolaan tiram Mutiara, maka yang kami 

fokuskan adalah pada para karyawan. Kami mempunyai tujuan untuk ikut 

berperan dalam mensejahterakan masyarakat yang ada di sini melalui 

pemberdayaan masyarakat melalui prioritas perekrutan karaywan lokal 

agar kondisi ekonomi warga lokal stabil. (Wawancara dengan pihak PT 

Bima Sakti Mutiara pada Tanggal 13 Juni 2022) 
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Pernyataan dari bapak Bunharis  diperkuat oleh bapak Ilahi selaku 

karyawan yang menjelaskan bahwa:  

 “Menurut saya pribadi adanya PT BSM didaerah Lambu memberikan 

dampak yang baik bagi perekonomian masyarakat, terkhusus para 

karyawan. Adanya PT BSM berdampak baik karna menjadi lahan 

pekerjaan bagi kami sehingga mengurangi angka pengangguran di daerah 

sini. Perusahaan ini juga dalam perekrutan karyawannya selalu 

mengutamakan kami yang warga lokal. (Wawancara dengan karyawan PT 

Bima Sakti Mutiara pada Tanggal 13 Juni 2022) 

 

 Pernyataan tesebut juga dibenarkan oleh bapak Sirajudin selaku penjaga 

keamanan PT BSM dan sekaligus keamanan laut sekitar perusahaan yang 

menjelaskan bahwa: 

“Memang benar, dalam perekrutan karyawan PT BSM ini selalu 

mengutamakan karyawan lokal.” (Wawancara dengan masyarakat pada 

Tanggal 13 Juni 2022). 

 

Berdasarkan hasil wawancara dari bapak Bunharis, bapak Ilahi dan bapak 

Sirajudin dapat diketahui bahwa beberapa program CSR yang telah direalisasikan 

oleh PT BSM dinilai mampu mewujudkan peningkatan ekonomi warga, 

mengurangi angka pengangguran serta keberlanjutan dalam bidang ekonomi. 

Masyarakat luas sangat membutuhkan adanya solusi dalam meningkatkan 

pembangunan serta pemberdayaan dalam kehidupan bermasyarakat. 

Pemberdayaan masyarakat luas secara nyata yang sangat dibutuhkan oleh 

masyarakat luas dapat dilakukan atau direalisasikan melalui hadirnya program 

CSR. Tanggung jawab sosial adalah suatu bentuk komitmen untuk beroperasi 

secara legal serta salah satu cara berkontribusi agar meningkatkan kualitas hidup 

serta tanggung jawab kemitraan dari karyawan dan keluarganya, perusahaan 
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komunitas luas, dan komunitas lokal, maupun pemerintah (Naye/nggita et al., 

2019). Menanggapi hal tersebut bapak Bunharis menyatakan bahwa: 

“Pemberdayaan serta pembangunan memang memperlihatkan bentuk 

pencapaian terbaik. Dalam perhatian di bidang sosial kami juga tentunya 

tak lepas tangan dalamhal ini. Kami sebagai pihak yang hadir di tengah 

masyarakat juga mempunyai kewajiban dalam perhatian di bidang sosial. 

Adapun contoh perhatian kami dalam bidang sosial ini yaitu 

pembanagunan sekolah TK Sekar Mutiara yang bertujuan meningkatkan 

mutu pendidikan di desa Lambu ini karna bagi kami pendidikan sangat 

penting agar meningkatkan kecerdasan khususnya untuk generasi yang ada 

di desa Lambu ini. Kami juga biasanya berkontribusi dalam kegiatan 

olahraga yang diadakan oleh pemuda maupun pemerintah. Tak hanya itu 

kami juga memberi perhatian dalam bidang keagamaan seperti ikut 

berkontribusi dalam pembangunan serta renovasi masjid maupun 

musholah yang ada di kecamatan Lambu. (wawancara dengan pihak PT 

BSM pada tanggal 13 Juni 2022) 

 

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh pihak pemerintah desa Lambu yang 

menyatakan: 

“Ya, memang benar PT BSM selalu berkontribusi dalam berbagai kegiatan 

yang ada di kecamatan Lambu ini, setiap ada kegiatan turnamen olahraga, mereka 

ikut memberikan sumbangsinya sebagai perhatian terhadap masyarakat. Mereka 

juga memang dahulunya membangun sekolah TK yaitu TK Sekar Mutiara sebagai 

bentuk perhatian mereka dalam dunia pendidikan. PT BSM juga selalu 

berkontribusi dalam kegiatan keagamaan seperti halnya MTQ dan terlebih mereka 

berkontribusi besar dalam pembangunan serta renovasi masjid-masjid yang ada di 

kecamatan Lambu ini,” (Wawancara Pemerintah desa Lambu tanggal 15 Juni 

2022). 

 

Penjelasan tambahan juga diberikan oleh salah seorang pemuda sebagai 

pengurus Remaja Masjid desa Lanta yang menyatakan bahwa: 

“PT BSM memang selalu memberi kontribusi, bukan saja hanya 

menegenai renovasi masjid, dalam kegiatan keagamaanpun di bantu oleh 

PT Bima Sakti Mutiara seperti halnya kegiatan MTQ maupun Syafari 

Ramadhan, biasanya di desa Lanta melakukan Syafari Ramadhan setiap 

tahun (Wawancara masyarakat tanggal 15 Juni 2022). 

 

Dari pernyataan berbagai narasumber di atas disimpulkan bahwa memang 

dalam bidang sosial PT BSM memberikan perhatiannya. Karna bagi mereka 
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memberikan kepedulian terlebih dalam bidang sosial sangatlah penting, apalagi 

untuk dunia pendidikan. Mereka juga ikut dalam perhatian di bidang olahraga, 

memberikan kontribusinya dalam berbagai turnamen olahraga yang diadakan oleh 

karangtaruna maupun pihak pemerintah khususnya yang ada di Kecamatan 

Lambu. Tak hanya itu kepedulian dalam hal keagamaanpun juga sangat penting 

bagi mereka yang dibuktikan dengan pemberian bantuan terhadap pembangunan 

serta renovasi tempat peribadatan umat muslim yang ada di Kecamatan Lambu, 

mereka juga berkontribusi dalam kegiatan seperti MTQ. 

b. Kepedulian dalam Bidang Lingkungan 

Hampir semua perusahaan industri membutuhkan sumber daya alam 

dalam proses produksinya. Semakin tinggi kebutuhan masyarakat, semakin 

banyak sumber daya yang harus dikorbankan. Penyalahgunaan (eksploitasi)  

sumber daya alam yang tersedia mengakibatkan rusaknya lingkungan dan 

ekosistemnya, sehingga mengancam kelangsungan hidup generasi sekarang dan 

yang akan datang. PT. BSM sendidri menanggapi hal tersebut, bapak Bunharis 

mengungkapkan bahwa: 

“Perusahaan kami dalam hal budidaya tiram mutiar ini tidak merusak, 

serta mengganggu ekosistem lainnya, kami menerapkan proses budidaya 

tanpa adanya limbah yang berdampak buruk bagi siapapun terlebih bagi 

keadan lingkungan sekitar. Justru kami sangat ingin menjaga dan 

melestarikan lingkungan, dalam hal ini kami juga pernah melaksanakan 

penanaman bakau disekitarn perusahaan agar menjaga laut, menahan arus 

air laut yang mengikis daran pantai, selain itu tujuan penanaman bakau ini 

agar menjadi tempat hidup bagi biota laut untuk berlindung dan juga 

mencari makan. (Wawancara dengan pihak PT Bima Sakti Mutiara pada 

Tanggal 13 Juni 2022) 

 

Sejalan dengan triple bottom line, yang merupakan bentuk kepedulian 

terhadap planet (lingkungan) PT BSM dalahal ini memberi perhatian terhadap 



79 
 

 
 

lingkungan lewat adanya hutan bakau yang bermanfaat sebagai penahan abrasi 

karena dapat menghalangi air laut sehingga tidak mengikis daratan. Hutan bakau 

juga dapat memperbaiki kondisi pantai serta mengembalikan keseimbangan 

ekosistem pantai. 

Pernyataan tersebut diperkuat oleh pernyataan dari bapak Sirajudin yang 

menyatakan bahwa: 

“Ya, PT BSM memiliki bentuk perhatian terhadap lingkungan sekitar, 

mereka menanam bibit bakau disekitar perusahaan, kami sebagi penjaga 

keamanan di sekitar perusahaan ini juga di tegaskan menjaga tanaman 

bakau dan juga perairan sekitar sini” (Wawancara dengan pihak keamanan 

PT Bima Sakti Mutiara pada Tanggal 13 Juni 2022) 

 

Pernyataan tersebut ditanggapi oleh ibu Suryati selaku masyarakat sekitar, 

yang menyatakan bahwa: 

“Kalau bentuk bantuan-bantuan sosial seperti ikut serta memberikan 

sumbangan seperti pembangunan masjid, kegiatan keagamaan, MTQ dan 

sebagainya sepengetahuan saya mereka turut serta, tetapi untuk 

penanaman bakau saya kurang tahu, yang saya tahu memang pada saat 

turunnya anak-anak KKN di desa Lambu yang mengadakan penghijauan 

mereka memang ikut serta membantu program anak-anak KKN tersebut. 

(Wawancara tanggal 16 Juni 2022) 

 

Menanggapi hal tersebut bapak Bunharis menyatakan bahwa: 

“Mungkin masyarakat memang kurang tau keberadaan penanaman bibit 

bakau yang pernah kami lakukan karena kami memang kurang  

mensosialisasikannya.(Wawancara tanggal 17 Juni 2022). 

 

Membantu orang lain sebagai bentuk kepedulian  sukarela adalah tindakan 

yang sangat mulia  dalam Islam. Bahkan pada tataran doktrinal, tidak diragukan 

lagi bahwa para penganut Al-qur'an dan Hadits Nabi  mewajibkan umatnya untuk 

berdonasi dengan berbagai cara, termasuk menjaga lingkungan sekitar. Perlu 
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ditegaskan bahwa kita harus saling menolong dalam kebaikan. Hal tersebut seperti 

firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah/5: 2 sebagai berikut: 

                             

         

Terjemahan: 

“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 

dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan 

bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. 

 

Pada saat menolong orang lain, tak hanya pahala dari Allah yang akan kita 

dapatkan, akan tetapi kebaikan yang kita lakukan tersebut akan kembali kepada 

kita suatu saat nanti. Tolong-menolong yang dilakukan sesama umat manusia juga 

akan mengukuhkan atau menguatkan tali persaduaraan yang telah terjalin. 

Di Indonesia sudah banyak perusahaan-perusahaan yang menjalankan 

kewajiban sosialnya dengan baik, walaupun masih banyak juga ditemukan 

perusahaan-perusahaan yang belum memperhatikan kewajiban sosialnya karna 

mungkin bagi sebagian perusahaan justru malah akan merugikan perusahaannya 

(Khoiriyah & Wirawan, 2021). Menurut (Abdurahman & Pahlevi, 2018) Setiap 

bagian perusahan mempunyai tanggung jawab sesuai dengan tugas, dan peranan 

masing-masing dibidangnya untuk mewujudkan kinerja perusahaan yang baik. 

Maka dari itu, filosofi ataupun semboyan Maja labo dahu dapat dijadikan suatu 

penghubung secara horisontal (pengendali diri dalam kehidupan sosial 

bermasyarakat) dan sebagai penghubung secara vertikal dengan sang Pencipta, 

Allah „Azzawajalla. Dengan cerminan falsafah maja labo dahu ini diharapkan 

dapat meningkatkan rasa takut kita kepada tuhan sehingga menimbulkan rasa 
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ingin menjalankan kewajiban serta tanggungjawab sosial dalam bekerja dengan 

sebaik-baiknya hingga tercapailah kepedulian sosial lingkungan yang menjadi 

harapan penting dalam adanya suatu pelaksanaan usaha atau bisnis. Tanggapan 

bapak Bunharis terkait hal tersebut iyalah; 

“Semboyan maja labo dahu (malu dan takut) mengarahkan pada kebaikan 

dan menjadi pegangan agar selalu malu dan takut ketika tidak melakukan 

kewajiban dan hal-hal baik lainnya contohnya yaitu pelaksanaan CSR ini, 

dalam tanggungjawab sosial maja labo dahu ini menjadi control. Terkait 

maja labo dahu Kami dan juga karyawan tetap menjaga dan mengontrol 

diri dalam arti seperti menjaga barang-barang perusahaan dan juga 

memberi perhatian terhadap masyarakat. Semboyan maja labo dahu 

membawa kami pada kedisiplin dalam bekerja, patuh dengan ketentuan 

pemerintah dan karyawan pun patuh dengan ketentuan perusahaan." 

(Wawancara dengan pihak PT Bima Sakti Mutiara pada Tanggal 13 Juni 

2022). 

 

Pernyataan bapak Bunharis Sejalan dengan pernyataan ibu Siti Aminah 

yang menyatakan bahwa: 

“Maja labo dahu dalam perusahaan pasti dijalankan ini adalah pegangan 

hidup bagi masyarakat Bima, kami pihak perusahaan juga menjadikannya 

sebagai patokan agar bijak dalam bekerja, maupun bijak dan menyadari 

akan keberadaan perusahaan kami di tengah-tengah masyarakat. Oleh 

karena rasa malu dan takut ataupun maja labo dahu ini, kami sadar akan 

kewajiban serta menjalankan kewajiban kami terhadap masyarakat untuk 

memberikan perhatian terhadap warga lewat berbagai kepedulian sosial 

maupun lingkungan yang telah kami lakukan (wawancara di PT BSM 

tanggal 13 Juni 2022). 

 

Dari pernyataan tersebut diketahui bahwa falsafah maja labo dahu menjadi 

kontrol baik bagi pihak perusahaan terhadap berbagai peraturan pemerintah 

sepertihalnya peraturan terkait adanya pelaksanaan CSR maupun kewajibannya 

terhadap masyarakat dan juga menjadi kontrol karyawan terhadap perusahaan agar 

menjalankan kedisiplinannya terhadap berbagai peraturan maupun ketentuan yang 

berlaku. 
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Secara tidak langsung maja labo dahu menjelaskan terkait etika. Etika 

menurut (Sultoni et al., 2018) merupakan suatu kumpulan asas, nilai, atau moral 

yang menjadi pedoman seseorang dalam berperilaku. Tak hanya itu, maja labo 

dahu juga menjelaskan terkait moral dan ketaatan  yang  mestinya menjadi sikap 

yang harus diperhatikan dan diperbaiki oleh setiap individu dalam menjalankan 

atau melakukan tindakan baik dihadapan sesama manusia terlebih dihadapan 

tuhan Tuhan Yang Maha Esa. Tanggapan bapak Bunharisdalam hal ini 

menyatakan bahwa: 

“Maja labo dahu tetap dijunjung tinggi, tetap dipatuhi, baik ketentuan 

pemerintah maupun ketentuan perusahaan. Contoh kecilnya saja yaitu 

Malu kami kalau terlambat. Dan bagi karyawan, barang-barang 

perusahaan yang berceceran mereka tetap amankan dengan baik sebagai 

bentuk tanggungjawab moral-etikanya. Maja labo dahu adalah nilai luhur 

tertinggi dan tetap harus dijunjung tinggi”(wawancara pihak PT BSM 

tanggal 13 Juni 2022). 

Dalam hal ini ibu Siti Aminah dalam wawancara memberikan pernyataan 

bahwa: 

Falsafah maja labo dahu mengontrol perilaku, dalam artian karyawan 

dengan perusahaan saling menjaga dan saling menghormati. Masyarakat 

tidak bisa dengan semaunya memasuki kawasan PT BSM karena malu 

atau saling menghargai, kami pihak perusahaan juga saling mendukung 

ketika ada acara masyarakat, kami pihak BSM memenuhi undangannya.. 

"contohnya kemarin ada penghijauan program kerja dari mahasiswa KKN 

di desa Lambu, PT BSM mendukung penghijauan dari mahasiswa KKN 

dan Pemerintah desa Lambu. PT BSM tetap mendukung dan juga ikut 

andil sebagai donator, mereka difasilitasi sarana serta prasarana 

pendukung lainnya dalam pelaksanaan penghijaun program kerja KKN 

mahasiswa Bima tersebut.” (wawancara di PT BSM tanggal 13 Juni 2022). 

 

Manurut (Ramadhan, 2018), Maja labo dahu mengandung makna adanya 

rasa malu dan takut dalam diri seseorang ketika tidak mematuhi perintah dan 

larangan yang telah disyariatkan. Rasa Maja labo dahu akan timbul ketika akan 
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bertindak di luar ketentuan aturan/melanggar peraturan. Dalam setiap 

tanggungjawab yang dijalankan alangkah lebih baiknya jika kita baluti dengan 

sifat maja labo dahu ini sebab sifat ini selalu mengingatkan kita bahwa seakan-

akan kita selalu di awasi atau dipantau oleh sang Pencipta. Ketika kita 

menjalankan tanggungjawab dengan baik atau ketika semakin tinggi usaha 

perusahaan untuk melakukan tanggung jawab sosial, maka akan dapat 

meningkatkan nilai perusahaan (Aryani & Setiawan, 2020). Dalam hal ini bapak 

Bunharis menanggapi bahwa: 

“Maja labo dahu mendorong pelaksanaan CSR serta hubungan interaksi 

yang baik dengan masyarakat. Menjaga tanggung jawab, bahkan PT BSM 

lebih menjaga dan lebih berhati-hati terutama dalam hal cara berbicara 

dengan masyarakat setempat karena dikhawatirkan ada isu-isu yang tidak 

baik, takut dibilang kurang ngajar, tidak sopan dan lain sebagainya. Kami 

sadar bahwa setiap perbuatan manusia selalu di awasi oleh sang pencipta, 

lewat semboyan maja labo dahu ini kami mengontrol diri kami pihak 

perusahaan agar melakukan kebaikan sekecil apapaun walaupun hanya 

lewat ucapan. Dan kami yakin jika kami melakukan kebaikan, hal tersebut 

akan berdampak baik pula bagi keberadaan perusahaan buktinya kami 

diterima dengan baik oleh masyarakat sekitar. (Wawancara di PT Bima 

Sakti Mutiara tanggal 13 Juni 2022). 

 Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas, diketahui bahwa 

pelaksanaan CSR pada PT Bima Sakti Mutiara berorientasi pada kepedulian sosial 

lingkungan untuk masyarakat sekitar yang diliputi dalam beberapa aspek, yaitu: 

kepedulian dalam bidang ekonomi, kepedulian lingkungan dan juga kepedulian 

dalam bidang sosial. Realisasi dari program CSR juga sejalan dengan falsafah 

maja labo dahu yang diwujudkan melalui praktik pemberian perhatian dan 

menjaga etika serta melaksanakan kewajiban seperti halnya pelaksanaan CSR 

yang merupakan peraturan yang berlaku di tanah air. Pelaksanaan CSR tersebut 
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sebagai bentuk ketaatan dan juga kepatuhan terhadap berbagai peraturan yang 

mengarah pada penyesuaian konsep maja labo dahu itu sendiri dimana konsep ini 

mengarahkan kita agar memiliki rasa malu dan takut apabila tidak melakukan 

kebaikan berdasarkan apa yang telah ditetapkan baik mengenai peraturan yang 

ditetapkan oleh Negara, peraturan adat, maupun peraturan yang berlaku dalam 

beragama. 

 Tabel 4.4 Corporate Social Responsibility Berbasis Maja labo dahu 

dalam mewujudkan Kepedulian Sosial Lingkungan pada PT Bima Sakti 

Mutiara 

No. Indikator kepedulian CSR Berbasis Maja labo dahu dalam 

mewujudkan Kepedulian Sosial Lingkungan 

1. Kepedulian dalam bidang 

sosial 

Program CSR pada PT BSM sebagai bentuk  

mendukung perwujudan kepedulian dalam 

bidang sosial yaitu: 

 Membangun sekolah TK Sekar Mutiara 

agar pendidikan generasi tak tertinggal 

 Berkontribusi sebagai pihak ke tiga 

dalam rangka mendukung pelaksanaan 

pembangunan kabupaten Bima 

 Berkontribusi dalam pembangunan serta 

renovasi masjid yang ada di kecamatan 

Lambu 

 Berkontribusi dalam kegiatan turnamen 

olah raga yang diadakan oleh pemuda 

dan juga pemerintah kecamatan Lambu 

 Memberikan sumbangan dalam kegiatan 

MTQ tingkat desa yang ada diseluruh 

kecamatan Lambu 

 Mendaftarkan seluruh karyawan ke 

BPJS kesehatan. 

 

2. Kepedulian dalam bidang 

lingkungan 

Program CSR pada PT BSM sebagai bentuk  

mendukung perwujudan kepedulian dalam 

bidang lingkungan yaitu: 

 Program kerja ramah lingkungan 
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 Mengadakan hutan bakau agar menjaga 

lingkungan sekitar dan pengawasan 

keamanan laut. 

 

Dari pernyataan berbagai narasumber di atas dapat disimpulkan bahwa 

falsafah maja labo dahu ini mengarahkan untuk melakukan segala kebaikan 

maupun segala hal positif yang seakan menjauhkan kita dari berbagai 

penyimpangan, membawa kita menjadi kesatuan yang tak hanya mementingkan 

diri sendiri tetapi juga memberi perhatian untuk berbagai pihak lainnya, 

menjauhkan dan menghilangkan rasa keegoisan yang membawa pihak PT BSM 

tak hanya peduli pada pihak eksternal perusahaan saja tetapi juga dalam hal ini 

membawa pihak PT BSM memberikan perhatian terhadap masyarakat (people), 

memberikan perhatian juga terhadap lingkungan (planet). Dengan bentuk 

kepedulian tersebut akhirnya memberiakan kebermanfaatan pada pendapatan laba 

atau keuntungan (profit) perusahaan. Falsafah maja labo dahu seakan mengontrol 

pihak perusahaan dalam setiap pelaksanaan kegiatan usahanya agar memberikan 

perhatian terhadap masyarakat. Lewat pelaksanaan CSR yang diterapkan oleh PT 

BSM ini, membuat mereka diterima dengan baik di tengah masyarakat. 

Keberadaan mereka membawa dampak yang baik bagi masyarakat sekitar 

merekapun mendapat timbal balik yang baik dengan mendapat legitimasi yang 

baik ditengan-tengah masyrakat sekitar. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pertimbangan serta hasil penelitian yang telah terurai pada bab 

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini  sebagai berikut: 

1. PT Bima Sakti Mutiara merupakan badan usaha yang berbentuk Perseroan 

Terbatas. PT BSM dalam aktivitasnya memanfaatkan sumber daya alam 

sekitar perusahaan. PT BSM adalah salah satu perusahaan yang bergerak 

dalam bidang budidaya tiram mutiara. Berdasarkan pada UU No 40 tahun 

2007 tentang Perseroan Terbatas, PT BSM menyadari akan kewajibannya 

melaksanakan program CSR akan tetapi pihak perusahaan belum 

menentukan target anggaran yang dikeluarkannya pertahun/periode. 

Adapun bentuk CSR yang diterapkan pada perusahaan ini yaitu 

tanggungjawab dalam bidang ekonomi, tanggungjawab di bidang sosial 

dan juga bentuk tanggungjawab terhadap lingkungan. 

2. Pelaksanaan CSR pada setiap perseroan terbatas memang telah diatur 

dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, namun 

pelaksanaan CSR pada PT BSM ini juga dilandasi oleh falsafah budaya 

maja labo dahu yang merupakan pedoman hidup masyarakat Bima. 

Falsafah budaya maja labo dahu ini menumbuhkan rasa saling 

menghargai, saling menghormati dan membawa pihak PT Bima Sakti 

Mutiara pada ketaatan dan juga kepatuhan terhadap berbagai bentuk 

kewajiban termasuk kewajiban akan pelaksanaan tanggungjawab sosialnya 
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terhadap masyarakat dalam bentuk pelaksanaan CRS. Maja labo dahu juga 

menjadi pengontrol moral. 

3. Pelaksanaan CSR tidak bisa terlepas dari wujud kepedulian sosial 

lingkungan. Kepedulian sosial lingkungan ini merupakan bentuk 

tanggungjawab perusahaan terhadap keadaan sekitar sebagai bentuk 

perhatiannya yang diharapkan berdampak baik pada terwujudnya 

masyarakat yang lebih baik. Kepedulian sosial lingkungan dapat tewujud 

melalui kegiatan CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan yang memiliki 

kesadaran dan kepedulian terhadap keadaan sekitar. Program CSR PT 

BSM dijalankan sejalan dengan konsep falsafah maja labo dahu yang 

mengarahkan pada kontrol perilaku dan juga etika, mendorong pada 

ketaatan setra kepatuhan untuk melaksanakan program CSR tersebut. 

Dimana pada akhirnya pelaksanaan CSR ini merupakan suatu wujud 

kepedulian sosial lingkungan dari pihak perusahaan yang diwujudkan 

dalam bentuk kepedulian pada bidang sosial dan juga kepedulian pada 

lingkungan yang dilakukan oleh pihak perusahaan terhadap masyarakat. 

B. Implikasi Penelitian  

Implikasi penelitian yang diajukan oleh peneliti berupa saran-saran atas 

keterbatasan yang ada untuk masa yang akan datang sebagai berikut:  

1. Perusahaan-perusahaan yang berdiri di tengah lingkungan masyarakat 

tentunya memberikan dampak langsung dalam kehidupan masyarakat. 

Dampak tersebut adalah antara dampak positif dan juga dampak negatif 

bagi kehidupan masyarakat maupun bagi lingkungan sekitar tempat 
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perusahaan tersebut berada. Dampak negatif yang timbul akan lebih besar 

apabila aktivitas perusahaan tersebut bergantung pada sumber daya alam 

yang terdapat di daerah setempat tanpa memperhatikan keadaan alam serta 

wilayah sekitar perusahaan tersebut. Hal tersebut menyebabkan 

perusahaan dituntut untuk melakukan CSR sebagai bentuk tanggungjawab 

sosial serta tindakan kepeduliannya terhadap masyarakat dan lingkungan 

yang terkena dampak dari adanya aktivitas perusahaan tersebut. 

2. Maja labo dahu merupakan suatu nasihat juga simbolik yang suci dan 

mulia. Maja labo dahu menumbuhkan sikap saling menghormati, 

menghargai, saling menasihati atau mengingatkan, dan saling memuliakan. 

Konsep ini mengatur kontrol etika juga moral seseorang. Maja labo dahu 

dalam pelaksanaan CSR merupakan wujud cinta moral dan bentuk 

kepatuhan dan juga bentuk kesadaran diri. CSR yg dilandasi falsafah maja 

labo dahu akan dilaksanakan lewat kontrol perilaku dan juga kesadaran 

diri pihak perusahaan, baik itu dengan adanya peraturan yang berlaku 

maupun tanpa adanya peraturan, dan akan lebih baik lagi jika pelaksanaan 

CSR ini dilaksanakan dalam jangka waktu panjang. 

3. Kepedulian sosial lingkungan merupakan permasalahan yang perlu 

diperhatikan seiring dengan maraknya pendirian perusahaan. Kendala CSR 

terletak pada komitmen perusahaan. Jika perusahaan tidak memiliki 

komitmen terhadap lingkungan disekitarnya, maka tanggung jawab dan 

kepedulian sosial itu pun juga tidak ada. Penyusunan program CSR 

seharusnya lebih memperhatikan program program yang sifatnya jangka 
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panjang karena tujuan CSR sebenarnya mengacu pada kepedulian akan 

keadaan sosial lingkungan yang mana dalam hal ini akan berdampak pada 

keberlanjuta  hidup generasi yang akan datang. 

C. Saran 

Berdasarkan pembahasan serta kesimpulan yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka dalam hal ini peneliti ingin memberikan saran dan masukan 

kepada pihak PT BSM agar program CSR yang disusun pihak perusahaan 

ditargetkan untuk setiap periodenya untuk mengetahu bentuk pencapaian 

pelaksanaan CSR yang memang dilaksanakan oleh pihak perusahaan. Dan target 

yang telah ditentukan juga harus disosialisasikan agar bentuk kepedulian sosial 

lingkungan yang disalurkan benar-benar diketahui oleh masyarakat sehingga 

menambah nilai perusahaanpun di pandangan masyarakat. 

Peneliti juga menyarankan kepada para peneliti selanjutnya agar memilih 

objek penelitian yang sudah beroperasi dalam hitungan tahun sehingga data-data 

yang dapat diperoleh maksimal dan referensi yang didapat dari internet juga 

banyak. Bagi peneliti selanjutnya disarankan juga untuk membahas lebih detail 

terkait implementasi CSR tidak hanya menggunakan konsep falsafah maja labo 

dahu saja tetapi juga menggunakan berbagai konsep lainnya. 
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LAMPIRAN MANUSKRIP 

Untuk pihak perusahaan (PT Bima Sakti Mutiara) 

1. Sudah berapa lama CSR diterapkan di perusahaan ini? 

2. Bagaimana pandangan pihak perusahaan mengenai pelaksanaan program 

CSR? 

3. Apa yang menjadi landasan dilaksanakannya CSR diperusahaan ini? 

4. Apakah target yang ingin dicapai perusahaan terkait pelaksanaan CSR? 

5. Bagaimana dampak yang dirasakan dari pelaksanaan CSR bagi pihak 

perusahaan? 

6. Apakah terdapat anggaran khusus dari perusahaan untuk pelaksanaan CSR? 

7. Bagaimana peran maja labo dahu dalam pelaksanaan CSR? 

8. Apakah perusahaan ini bermitra dengan pihak lain dalam pelaksanaan CSR? 

9. Apakah pihak perusahaan melibatkan masyarakat dalam menyusun program 

CSR? 

10. Apakah perusahaan memperhatikan aspek-aspek kepedulian sosial lingkungan 

yang meliputi perhatian terhadap masyarakat serta lingkungan pada saat 

menyusun program CSR? 

11. Bagaimana bentuk program CSR yang dinilai dapat mewujudkan kepedulian 

sosial lingkungan? 

12. Apakah maja labo dahu mendorong terwujudnya kepedulian sosial 

lingkungan? 

 

Untuk Masyarakat 

1. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terkait pendirian PT Bima Sakti Mutiara 

di desa ini? 

2. Bagaimana dampak yang Bapak/Ibu rasakan setelah didirikannya PT Bima 

Sakti Mutiara? 

3. Apakah PT Bima Sakti Mutiara telah melaksanakan tanggungjawab 

sosialnya dengan baik? 
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4. Bagaimana bentuk tanggungjawab sosial PT Bima Sakti Mutiara yang 

berhasil direalisasikan pada lingkungan masyarakat? 

5. Apakah Bapak/Ibu dan warga lain pernah dilibatkan dalam penyusunan 

dan pelaksanaan program tanggungjawab sosial perusahaan? 

6. Apakah bapak/ibu pernah menerima bantuan sosial dari pihak PT Bima 

Sakti Mutiara? 

7. Bagaimana bentuk program tanggungjawab sosial perusahaan yang paling 

bapak/ibu dan warga desa ini butuhkan? 

8. Apa harapan bapak/ibu kepada PT Bima Sakti Mutiara terkait dengan 

pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan kedepannya? 
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DOKUMENTASI WAWANCARA 

Wawancara di PT Bima Sakti Mutiara 
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Penghargaan: 

 

Hutan Bakau 
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Wawancara Masyarakat: 

 

Wawancara Kepala Sekolah TK Sekar Mutiara yang didirikan oleh PT Bima 

Sakti Mutiara 
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Wawancara pihak pemerintah desa Lambu 
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