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PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

1. Konsonan 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba b Be ب

 Ta t Te ت

 Sa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim j Je ج

 Ha ḥ ح
ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha kh ka dan ha خ

 Dal d De د

 Zal ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra r Er ر

 Zai z Zet ز

 Sin s Es ش

 Syin sy es dan ye ظ

 Sad ṣ ص
es (dengan titik di 

bawah) 

 Dad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ta ṭ ط
te (dengan titik di 

bawah) 

 Za ẓ ظ
zet (dengan titik di 

bawah) 

 ain„ ع
„ 

apostrof terbalik 

 Gain g Ge غ

 Fa f Ef ف

 Qaf q Qi ق

 Kaf k Ka ك

 Lam l El ل

 Mim m Em و
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ٌ Nun n En 

ٔ Wau w We 

ِ Ha h Ha 

 hamzah ء
, 

Apostrof 

٘ Ya y Ye 

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

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

(„). 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A A اََ

 kasrah I I ا ِ

 ḍammah U U ا ِ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Harkat dan Huruf Nama 
Huruf dan 

Tanda 
Nama 

ََٖ  fatḥah dan yā‟ ai a dan i 

َْٕ  fatḥah dan wau au a dan u ىَ

Contoh: 

ْٛفََ  kaifa : كَ

لََ  ْٕ َْ : haula 

3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan Nama Huruf dan Nama 



 

xii 
 

Huruf Tanda 

ََٖ  …اََ| …
fatḥah dan alif 

atau yā‟ 
ā 

a dan garis di 

atas 

ٖ kasrah dan yā‟ i 
i dan garis di 

atas 

 ḍammah dan wau ū ىٕ
u dan garis di 

atas 

Contoh: 

 mata :يَاتََ

رَيََٗ : rama 

ْٛمََْ قِ : qila 

تََُ ْٕ ًُ َٚ : yamutu  

4. Tā’ Marbūṭah 

Transliterasi untuk tā‟ marbūṭah ada dua, yaitu: tā‟ marbūṭah yang hidup 

atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya adalah 

[t]. Sedangkan tā‟ marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun 

transliterasinya adalah [h]. 

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

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

marbūṭah itu transliterasinya dengan (h). 

Contoh:  

ضَةَُاْلأطَْفََلََِ َٔ رَ : raudal al-at fal 

ُْٚةََُاْنفاََضِهةَََُ دَِ ًَ انَْ : al-madinah al-fadilah 

ة ًَ  al-hikmah :  انَْحِكْ

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid (َّّ  ), dalam transliterasinya ini dilambangkan 

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

Contoh:  
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اَ  rabbana :رَبَُّ

ُْٛاَ  najjainah :َجََّ

6. Kata Sandang 

Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  syamsiah  ditransliterasikan 

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

diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata 

sandang tersebut.  

Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  qamariyah  ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya. 

Contoh: 

 al-falsafah :انَْفهَْطَفةََُ

 al-biladu :انَْبلِادََُ

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi 

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

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

Contoh: 

a. Hamzah di Awal  

 umirtu : ايُِرْتَُ

b. Hamzah Tengah 

َ ٌَ ْٔ  ta‟muruna : تأَيُْرُ

c. Hamzah Akhir 

ءٌَ ْٙ :شَ َ: Syai‟un 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

terpisah.Bagi  kata-kata  tertentu  yang  penulisannya  dengan  huruf  Arab  yang  
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sudah lazim  dirangkaikan  dengan  kata  lain  karena  ada  huruf  atau  harakat  

yang dihilangkan,  maka  dalam  transliterasinya  penulisan  kata  tersebut  bisa 

dilakukan dengan dua cara; bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 

Contoh:  

Fil Zilal al-Qur‟an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 

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

atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah.  

Contoh: 

َ َالََّّ ٍُ ْٚ َ Dinullah دِ  billah باِ الََّّ

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

Jalālah ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh: 

َََ ةَِالََّّ ًَ َرَحْ ْٙ  Hum fi rahmatillah ْىَُْ  فِ

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, 

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.  

Contoh: 

Syahru ramadan al-lazi unzila fih al-Qur‟an 
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Wa ma Muhammadun illa rasul 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

 

swt.  = subhānahū wa ta„ālā 

saw.  = sallallāhu „alaihi wa sallam 

a.s.  = „alaihi al-salām 

H   = Hijrah 

M   = Masehi 

SM  = Sebelum Masehi 

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

w.   = Wafat tahun 

QS .../...:4  = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali „Imrān/3:4 

HR  = Hadis Riwayat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xvi 
 

ABSTRAK 

 

Nama : Nur Zahirah 

NIM : 30800119011 

Judul : Kerjasama Pemerintah Indonesia dan World Bank dalam Upaya 

Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Melalui Program Mangrove 

For Coastal Resilience (M4CR) 

 

Penelitian ini membahas tentang kerjasama pemerintah Indonesia dengan 

World Bank dalam hal upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim melalui 

sebuah program rehabilitasi mangrove yang mendapat dukungan dari World Bank 

yaitu Mangrove for Coastal Resilience (M4CR). Adapun yang menjadi pertanyaan 

dari penelitian ini adalah bagaimana bentuk kerjasama pemerintah Indonesia 

dengan World Bank dalam program ini dan bagaimana kemudian potensi program 

ini terhadap upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim Indonesia. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian 

kualitatif deskriptif. Adapun sumber datanya berasal dari studi kepustakaan yang 

mana didapat dari buku, jurnal, media massa, website pemerintah yang relevan 

dengan penelitian ini. Dan untuk teori yang digunakan dalam menganalisis hasil 

penemuan dari penelitian ini ialah Green Theory dan menggunakan konsep 

Kerjasama internasional. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kerjasama ini merupakan inisiasi 

yang diajukan oleh pemerintah indonesia kepada World Bank karena adanya 

target rehabilitasi mangrove nasional seluas 600.000 hektar. Dan untuk melakukan 

rehabilitasi mangrove dengan skala sebesar itu juga diperlukan biaya yang sangat 

besar salah satu sumber pendanaannya adalah melalui dukungan keuangan dari 

World Bank dalam bentuk Grant dan Loan dalam program Mangrove For Coastal 

Resilience (M4CR). Adapun pelaksanaan dari Program M4CR diserahkan kepada 

berbagai instansi pemerintah yang diketuai oleh Kementerian Lingkungan Hidup 

den Kehutanan dan dalam pelaksanaannya ke depan akan tetap mendapat 

pengawasan dari World Bank. Program M4CR ini memiliki tujuan utama untuk 

meningkatkan ketahanan wilayah pesisir yang sangat rentan terhadap adanya 

perubahan iklim, maka dari itu Program ini akan mendukung upaya terhadap 

mitigasi dan adaptasi perubahan iklim melalui aksi rehabilitasi mangrove. 

Implementasi dari program ini dapat dilihat sebagai kerangka kerjasama 

internasional yang melibatkan dua aktor yaitu negara Indonesia dan organisasi 

internasional yakni World Bank pada bidang lingkungan yang tujuannya untuk 

meminimalisasi dampak perubahan iklim melalui adanya upaya melakukan 

mitigasi dan adptasi melalui jalur rehabilitasi salah satu ekosistem penting di 

kawasan pesisir yaitu Mangrove. 
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ABSTRACT 

 

Nama : Nur Zahirah 

NIM : 30800119011 

Judul : Kerjasama Pemerintah Indonesia dan World Bank dalam Upaya 

Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Melalui Program Mangrove 

For Coastal Resilience (M4CR) 

 

This research discusses the Indonesian government's collaboration with the 

World Bank in terms of efforts to mitigate and adapt to climate change through a 

mangrove rehabilitation program that has support from the World Bank, namely 

Mangrove for Coastal Resilience (M4CR). The question of this research is how 

the Indonesian government collaborates with the World Bank in this program and 

what is the potential of this program for Indonesia's climate change mitigation and 

adaptation efforts. 

The method used in this research is a descriptive qualitative research 

method. The data sources come from literature studies which are obtained from 

books, journals, mass media, government websites that are relevant to this 

research. And the theories used in analyzing the findings from this research are 

Green Theory and International Cooperation. 

The results of this research show that this collaboration is an initiation 

proposed by the Indonesian government to the World Bank because of the 

national mangrove rehabilitation target of 600,000 hectares. And to carry out 

mangrove rehabilitation on such a large scale, very large costs are required, one 

source of funding is through financial support from the World Bank in the form of 

Grants and Loans in the Mangrove For Coastal Resilience (M4CR) program. The 

implementation of the M4CR Program is handed over to various government 

agencies chaired by the Ministry of Environment and Forestry and in future its 

implementation will continue to be supervised by the World Bank. The M4CR 

program has the main objective of increasing the resilience of coastal areas which 

are very vulnerable to climate change, therefore this program will support efforts 

to mitigate and adapt to climate change through mangrove rehabilitation. 

The implementation of this program can be seen as international 

cooperation framework involving two actors, which is Indonesian Government 

and World Bank as International Organization, in the environmental sector, the 

aim of which is to minimize the impact of climate change through mitigation and 

adaptation efforts through the rehabilitation of one of the important ecosystems in 

coastal area that is Mangrove. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Isu lingkungan hidup mulai mendapatkan perhatian dalam pembicaraan 

hubungan internasional setelah berakhirnya perang dingin, seiring dengan 

peningkatan kesadaran akan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh 

aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh manusia. hal ini menjadikan ancaman 

terhadap lingkungan (environmental treats) saat ini menjadi salah satu masalah 

global yang Perlu untuk ditangani melalui pendekatan global.  

Dalam buku dasar-dasar hubungan internasional, Kate O‟Neill membagi 

masalah lingkungan yang perlu mendapatkan perhatian global menjadi tiga 

kelompok, yaitu isu-isu lingkungan bersama global (global environmental 

common issues), isu-isu lingkungan lintas batas (trans-boundry environmental 

issues), dan masalah lingkungan lokal yang bersifat kumulatif (local-cumulative 

environmental issues)
1
.  

Berdasarkan pembagian O‟Neill, salah satu masalah lingkungan yang 

menjadi isu global ialah perubahan iklim.
2
 Perubahan iklim menurut PBB 

merupakan perubahan jangka panjang dalam suhu dan pola cuaca. Pergeseran ini 

biasanya bersifat alami karena terjadi perubahan dalam variasi siklus matahari. 

Namun sejak 1800, aktivitas manusia menjadi pendorong utama perubahan iklim. 

Perubahan suhu bumi dan pola cuaca pada akhirnya meningkatkan resiko bencana

                                                           

1Umar Suryadi Bakry, Dasar-Dasar Hubungan Internasional (Jakarta: Kencana 2017) h. 

279. 
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alam seperti kekeringan, kelangkaan air bersih, banjir, kenaikan permukaan air 

laut, meningkatnya pencairan es di kutub dan lainnya
3
. 

Hal ini kemudian menjadikan isu perubahan iklim menjadi perhatian 

seluruh negara di dunia karena dampak yang ditimbulkan tidak hanya dirasakan 

oleh sebagian negara tetapi hampir merata dirasakan oleh seluruh negara. 

Walaupun dalam berbagai penelitian di sebutkan bahwa dampak yang di alami 

oleh negara berkembang lebih besar daripada yang dirasakan oleh negara maju. 

Indonesia sendiri sebagai negara kepulauan relatif rentan terhadap dampak 

perubahan iklim utamanya pada daerah pesisir. Dengan lebih dari 17.000 pulau 

dan sebagian besar ibukota provinsi berada di wilayah pesisir, wilayah Indonesia 

rentan terhadap perubahan iklim khususnya yang disebabkan oleh kenaikan 

permukaan air laut. Dampak langsungnya termasuk hilangnya sebagian wilayah 

akibat terendam air laut dan kerusakan pada ekosistem pesisir akibat gelombang 

pasang. Selain itu, dampak tidak langsungnya mencakup perubahan mata 

pencaharian masyarakat, terutama bagi masyarakat yang hidup di area pesisir.
4
 

Maka dari itu, pemerintah Indonesia menyadari risiko perubahan iklim 

yang semakin meningkat dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan 

masyarakat, pemerintah Indonesia kemudian melakukan upaya pengendalian 

dalam menangani perubahan iklim yang termasuk di antaranya dengan cara aktif 

berkontribusi pada perundingan dan kesepakatan di tingkat global. 

                                                           

3Perserikatan bangsa-bangsa, Apa itu Perubahan Iklim? Diakses dari website resmi 

perserikatan bangsa-bangsa Indonesia https://indonesia.un.org/id  (10 Maret 2023). 

4Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 16 tahun 2016 tentang Pengesahan 

Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Jakarta 24 

Oktober 2016) h.4. 

https://indonesia.un.org/id


3 
 

 
 

Salah satu kesepakatan awal yang telah dicapai oleh pemerintah Indonesia 

adalah ratifikasi protokol Kyoto pada tahun 2004. Komitmen Indonesia dalam 

kesepakatan tersebut kemudian melahirkan sebuah rencana aksi upaya mitigasi 

perubahan iklim yang berskala nasional yaitu rencana aksi nasional penurunan 

emisi gas rumah kaca 2011 atau yang di singkat RAN-GRK. 

Indonesia kemudian memperbaharui targetnya dalam kerangka kerja Paris 

Agreement sebagaimana yang telah disepakati pada United Nation Climate 

Change Confrence of the Parties (COP) ke-21 pada tahun 2015 dalam rencana 

penetapan  Nationlly Defined Contribution (NDC). NDC sendiri merupakan 

dokumen yang memuat komitmen dan aksi iklim yang dibuat oleh sebuah negara 

dan telah dikomunikasikan kepada dunia melalui United Nations Framework 

Convention on Climate Change (UNFCC).
5
 

Selanjutnya, dalam rangka menyambut Glasgow Climate Pact pada COP 

ke-26 tahun 2021, Indonesia kemudian memperbaharui target tersebut dalam 

dokumen updated NDC di mana Indonesia menambahkan skenario yang lebih 

ambisius melalui Low Carbon Compatible with Paris Agreement (LCCP) yang 

mana berdasarkan target, secara nasional Indonesia akan mencapai puncaknya 

tahun 2030 dengan sektor kehutanan dan penggunaan lahan atau Forest and Other 

Land Uses (FOLU) sudah mulai net sink. 
6
 

                                                           

5Komitmen Iklim, Nationlly Defined Contribution (NDC). Diakses dari 

https://komitmeniklim.id/nationally-determined-contribution-ndc/ (11 Maret2023). 
6 Umiyatun Hayati Triastuti dkk. “Pengarusutamaan Rencana Program Mitigasi 

Perubahan Iklim dengan Pendekatan Kelembagaan di Kementerian Perhubungan”, Warta 

Penelitian Perhubungan (2022): h. 10. 

https://komitmeniklim.id/nationally-determined-contribution-ndc/
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Komitmen global tersebut tidak dapat diwujudkan tanpa adanya usaha, hal 

ini  tentunya perlu diturunkan ke dalam rencana aksi dan program yang dapat 

dilaksanakan pada target, sasaran, kebijakan serta prioritas program dan 

perencanaan kegiatannya di masing-masing tingkat sektoralnya, termasuk salah 

satunya yaitu sektor kehutanan  

Sebagai bagian dari tujuan perjanjian paris dalam Konvensi Kerangka 

Kerja PBB tentang perubahan iklim (UNFCC), untuk membatasi pemanasan 

hingga <2 derajat celsius, Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi 

nasional sebesar 29% untuk usaha sendiri dan 41% di bawah dukungan 

internasional.
7
 Terdapat lima sektor yang berperan dalam penurunan emisi GRK, 

sektor kehutanan diharapkan memberikan kontribusi hingga 60% terhadap total 

target penurunan emisi dari semua sektor.  

Perhatian FOLU Net Sink, terfokus pada empat area prioritas yaitu 

perhutanan sosial dan rehabilitasi lahan, restorasi gambut, konservasi mangrove 

(hutan bakau) dan pelestarian keanekaragaman hayati serta ekosistem. Dengan 

melakukan perlindungan, pengelolaan dan pemulihan ekosistem bervegetasi di 

darat dan di laut merupakan solusi iklim alami yang dapat mengurangi dampak 

emisi gas rumah kaca.
8
  

Salah satu yang menjadi prioritas pemerintah ialah konservasi mangrove. 

mangrove merupakan ekosistem kaya karbon yang sangat penting dalam regulasi 

                                                           

7Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “Perkembangan NDC Dan Strategi 

Jangka Panjang Indonesia Dalam Pengendalian Perubahan Iklim”. Website Resmi Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan. https://www.menlhk.go.id/ (15 Maret 2023) 

8 Kadin Mangrove Lestari. “Webinar Restorasii Mangrove Sebagai Solusi Perubahan 

Iklim Nasional Series 2. Situs resmi Kadin Mangrove Lestari 

https://kadinregforest.com/mangrove/about-us. ( 25 Februari 2022). 

https://www.menlhk.go.id/
https://kadinregforest.com/mangrove/about-us
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iklim karena dapat menyimpan karbon dengan jumlah besar dalam upaya 

menangkal emisi antropogenik CO2. Karbon biru atau blue carbon adalah istilah 

yang digunakan untuk menyebutkan karbon yang disimpan oleh mangrove. Istilah 

karbon biru merujuk pada pelestarian karbon pada ekosistem akuatik, terutama 

pada tanah atau sedimen yang saat ini semakin banyak digunakan pada proyek 

yang bertujuan meningkatkan simpanan karbon dengan memperluas tutupan lahan 

hutan mangrove.
9
  

Ekosistem mangrove dikatakan mampu menyimpan karbon tiga hingga 

empat kali lebih banyak dari yang bisa diserap oleh hutan tropis pada umumnya. 

Kemampuan untuk menyimpan sejumlah besar karbon dapat mengurangi emisi 

gas rumah kaca. Selain itu, keberadaan ekosistem mangrove juga memberikan 

perlindungan bagi masyarakat pesisir dari kenaikan muka air laut, peningkatan 

gelombang atau arus laut yang terjadi akibat perubahan iklim. Ekosistem 

mangrove juga menjadi salah satu sumber mata pencaharian masyarakat mulai 

dari keberadaan ikan, kepiting dan juga aktivitas pariwisata sehingga secara tidak 

langsung akan meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial dan mata penghidupan 

masyarakat.
10

 

Namun, ekosistem mangrove saat ini terancam karena berkurangnya 

tutupan lahan mangrove yang disebabkan oleh terjadinya perubahan penggunaan 

lahan menjadi lahan pemukiman terlebih setelah banyak warga mengubah hutan 

                                                           

9Dian Nuraini Melati “Ekosistem Mangrove dan Mitigasi Perubahan Iklim: Sebuah Studi 

Literatur”. Jurnal Sains dan Teknologi Mitigasi Bencana, Vol. 16, No. 1 (2021) h.6. 

10Dolly Prinata dkk, Strategi dan Teknik Restorasi Ekosistem Mangrove  (Bogor: 2021), 

h.17. 
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mangrove menjadi lahan tambak, pertanian, padang rumput dan pembukaan kebun 

kelapa sawit yang terus meningkat, serta akibat pembangunan infrastruktur jalan 

dan juga pelabuhan.
11

  

Mengingat pentingnya mangrove untuk mata pencaharian, 

keberlangsungan ekosistem dan ketahanan iklim, pemerintah Indonesia pada 

tahun 2020 kemudian mengumumkan program rehabilitasi mangrove skala 

nasional, program rehabilitasi ini akan mendukung penanaman kembali mangrove 

di daerah yang mengalami kerusakan. Program rehabilitasi ini akan memberikan 

manfaat yang sangat besar terhadap lingkungan, masyarakat yang ada di 

sekelilingnya hingga makhluk-makhluk hidup yang berdampingan dengan 

mangrove. Sebagaimana dalam sebuah hadis dijelaskan keutamaan menanam 

pohon yang selaras dengan upaya untuk melakukan rehabilitasi ini.  

َُعََ َالََّّ َِصَهَّٗ َُُّْقاَلََ.َقاَلََرَضُٕلَُالََّّ َُعَ َالََّّ َٙ َيَانكٍَِرَضِ ٍِ َأََصََِبْ ٍْ َٚسَْرَعَُعَ ْٔ َيُطْهىٍَِٚغَْرِشَُغَرْضًاَأَ ٍْ ضَهَّىََيَاَيِ َٔ َِّ ْٛ هَ

َِّصَدَقةٌََ َنََُّبِ ٌَ َكَا ةٌَإلََِّّ ًَ ِٛٓ َبَ ْٔ َأَ ٌٌ َْطَا َإِ ْٔ ْٛرٌَأَ َُُّْطَ  زَرْعًاَفَٛأَكُْمَُيِ

“Dari sahabat Anas ra, Rasulullah Saw. Bersabda, “Tiada seorang muslim 

yang menanam pohon atau menebar bibit tanaman, lalu (hasilnya) di makan oleh 

burung atau manusia, melainkan ia akan bernilai sedekah bagi penanamnya,” (HR. 

Bukhari).
12

 

Hadits ini satu dari banyak hadits anjuran pentingnya mencintai dan 

merawat bumi yang kita tinggali dengan cara melakukan penanaman pohon atau 

tumbuh-tumbuhan, sebagaimana dalam tarjih Niki Alma Febriana mengutip dari 

                                                           

11Dian Nuraini Melati “Ekosistem Mangrove dan Mitigasi Perubahan Iklim: Sebuah Studi 

Literatur”. Jurnal Sains dan Teknologi Mitigasi Bencana, Vol. 16, No. 1 (2021) h.6. 

12Shahih al Bukhari, Kitab al Muzara‟ah No. 2152. Diakses dari https://hadits.in/bukhari 

/2152  (21 Agustus 2023) 

https://hadits.in/bukhari%20/2152
https://hadits.in/bukhari%20/2152
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Syarh Shahih Al-Bukhari, Al-Utsaimin menegaskan, bahwa menaman pohon-

tumbuhan sangat penting karena mengandung maslahat, baik yang sifatnya 

duniawi maupun ukhrawi. Maslahat duniawi terkait dengan produksi kebaikan 

yang dihasilkan berimplikasi tidak hanya pada orang yang menanam saja, tapi 

juga bermanfaat bagi masyarakat umum di seluruh wilayah negeri.
13

 

Begitupula dengan program rehabilitasi ini, program ini diharapkan bisa 

memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat di sekitar program rehabilitasi 

mangrove. Program rehabilitasi ini kemudian menjadi salah satu program prioritas 

presiden yang bertujuan untuk merehabilitasi 600.000 hektar mangrove yang 

terdegradasi untuk rentang periode tahun 2021-2024. Program ini dilakukan di 

bawah beberapa kementerian, yang mana di pimpin oleh kementerian 

Kemaritiman dan investasi, Kementerian Lingkungan hidup dan kehutanan 

(KLHK), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Badan Restorasi 

Gambut dan Mangrove (BRGM), serta keterlibatan pihak swasta dan individu. 

Pada mulanya, program rehabilitasi mangrove akan difokuskan pada 

Sembilan provinsi yang kondisi kerusakan mangrovenya lebih luas dibandingkan 

dengan provinsi lainnya yang meliputi Provinsi Riau, Provinsi kepulauan Riau, 

Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi 

Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Kalimantan Timur, 

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
14

  

                                                           
13Niki Alma Febriana Fauzi, Kesadaran Mencintai dan Merawat Bumi. Suara 

Muhammadiyah 24/105 (1442 H) h.28 

14The World Bank. “Critical Role of Mangrove for livehoods, resilience and Climate” di 

akses dari  https://www.worldbank.org/en/programs/indonesia-sustainable-landscapes-

management-program/practice (26 Februari 2023). 

https://www.worldbank.org/en/programs/indonesia-sustainable-landscapes-management-program/practice
https://www.worldbank.org/en/programs/indonesia-sustainable-landscapes-management-program/practice
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Akan tetapi, rencana ambisius pemerintah dalam merehabilitasi mangrove 

terkendala oleh pendanaan, karena dalam merehabilitasi mangrove membutuhkan 

biaya yang besar. Maka dari itu, salah satu upaya untuk mengatasi kendala ini 

ialah dengan inisiatif pemerintah untuk meningkatkan kerja sama dengan berbagai 

pihak. Dalam perspektif hubungan internasional, kerja sama merupakan hal yang 

sering dilakukan oleh aktor guna memenuhi kepentingan nasionalnya. 

Melakukan kerja sama juga telah dijelaskan dalam Al-Quran sebagaimana 

yang telah disabdakan Allah swt. dalam  QS. Al-Maidah/5 : 2  

قْوٰى ثِْْ وَالْعُدْوَانِ  ّ َوَتَ عَاوَنُ وْا عَلَى الْبِِّ وَالت َّ هَ  ّ َوَلََ تَ عَاوَنُ وْا عَلَى الَِْ هَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ  ّ َوَات َّقُوا اللّٰ اِنَّ اللّٰ  

Terjemahnya:  

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. 
Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.

15
 

 
Dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa ayat ini merupakan ayat yang 

menyerukan kepada manusia untuk saling tolong-menolong dalam kebajikan, 

yakni segala bentuk dan macam hal yang membawa kepada kemaslahatan duniawi 

dan demikian pula sebaliknya, jangan tolong menolong dalam berbuat dosa atau 

pelanggaran. Lebih lanjut lagi dijelaskan bahwa ayat ini merupakan prinsip dasar 

dalam menjalin kerja sama dengan siapa pun selama tujuannya adalah kebajikan
16

 

Karena tolong menolong dalam kebajikan adalah sesuatu yang dianjurkan, 

pemerintah Indonesia kemudian berinisiatif untuk melakukan kerja sama dengan 

salah satu lembaga internasional yang memang memiliki perhatian dalam 

                                                           

15Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an Tajwid dan Terjemahan, (Jakarta: Magfirah 

Pustaka, 2016) h.106. 

16M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan keserasian Al-Quran 

(Tangerang: Lentera Hati, 2002) Vol. 3 hlm. 13-17. 
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pembiayaan program di negara berkembang untuk menjadi Salah satu mitra dalam 

pembiayaan restorasi mangrove yaitu World Bank, dalam bentuk bantuan dana 

melalui proyek Mangrove for Coastal Resilience (M4CR).
17

 

World Bank merupakan salah satu organisasi internasional yang aktif 

memberikan bantuan pada negara berkembang dan juga memiliki perhatian yang 

besar dalam isu perubahan iklim. Grup Bank Dunia memiliki rencana aksi 

perubahan iklim baru untuk memandu pekerjaannya selama 5 tahun (2021-2025). 

Rencana aksi tersebut bertujuan untuk meningkatkan pembiayaan iklim untuk 

mengurangi emisi, memperkuat adaptasi perubahan iklim dan menyelaraskan arus 

keuangan dengan tujuan perjanjian Paris. Rencana aksi ini memperluas upaya 

grup bank dunia untuk berinvestasi dalam proyek-proyek “hijau” hingga 

membantu negara-negara mengintegrasikan sepenuhnya tujuan iklim dan 

pembangunan mereka.
18

 

Proyek Mangrove for Coastal Resilience (M4CR) merupakan sebuah 

program yang bergerak dalam bidang sosial dan lingkungan. Tujuan utama dari 

proyek ini ialah meningkatkan tata pengelolaan hutan bakau dan meningkatkan 

mata pencaharian masyarakat lokal di wilayah pesisir. Selain itu, proyek ini juga 

akan berkontribusi secara signifikan terhadap pencapaian sasaran pengurangan 

emisi Indonesia sebagaimana yang telah tercantum dalam Nationally Determined 

                                                           

17The World Bank. “Critical Role of Mangrove for livehoods, resilience and Climate” di 

akses dari website World Bank  https://www.worldbank.org/en/programs/indonesia-sustainable-

landscapes-management-program/practice (26 Februari 2023) 

18 The World Bank. “World Bank Group Increase Support for Climate Action in 

Developing Countries” diakses dari website https://www.worldbank.org/en/news/press-

release/2021/06/22/world-bank-group-increases-support-for-climate-action-in-developing-

countries (27 Februari 2023) 

https://www.worldbank.org/en/programs/indonesia-sustainable-landscapes-management-program/practice
https://www.worldbank.org/en/programs/indonesia-sustainable-landscapes-management-program/practice
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/06/22/world-bank-group-increases-support-for-climate-action-in-developing-countries
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/06/22/world-bank-group-increases-support-for-climate-action-in-developing-countries
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/06/22/world-bank-group-increases-support-for-climate-action-in-developing-countries
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Contribution (NDC).
19

 Selain bermanfaat bagi Indonesia, program ini juga 

mendukung rencana aksi iklim kelompok bank dunia. 

Pada tahap awal, program ini akan fokus dilaksanakan di empat provinsi 

dengan porsi kawasan mangrove yang lebih terdegradasi yaitu, Kalimantan Timur, 

Kalimantan Utara, Sumatera Utara dan Riau. Adapun model peningkatan 

konservasi dan rehabilitasi yang telah diterapkan pada program ini berpotensi 

untuk di replikasi di seluruh wilayah Indonesia.  

Penelitian ini menjadi menarik melihat fakta bahwa dampak perubahan 

iklim yang semakin nyata dirasakan memerlukan tindakan kolektif, melalui kerja 

sama dalam program ini diharapkan bisa memenuhi target perubahan iklim yang 

telah ditetapkan untuk semua negara, selain itu opsi menggunakan solusi berbasis 

alam seperti mangrove merupakan pilihan yang patut dipertimbangkan dalam 

upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang yang ada, adapun rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana Bentuk Kerja Sama Pemerintah Indonesia dan World bank 

dalam Program Mangrove For Coastal Resilience? 

                                                           

19The World Bank. “World Bank Group Increase Support for Climate Action in 

Developing Countries” diakses dari website https://www.worldbank.org/en/news/press-

release/2021/06/22/world-bank-group-increases-support-for-climate-action-in-developing-

countries (27 Februari 2023) 

  

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/06/22/world-bank-group-increases-support-for-climate-action-in-developing-countries
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/06/22/world-bank-group-increases-support-for-climate-action-in-developing-countries
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/06/22/world-bank-group-increases-support-for-climate-action-in-developing-countries
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2. Bagaimana Potensi Program Rehabilitasi Mangrove dalam Mendukung 

Komitmen Indonesia terhadap Aksi Mitigasi dan Adaptasi perubahan 

Iklim? 

C. Pengertian Judul 

Kerjasama menurut pengertian KBBI merupakan usaha atau kegiatan yang 

dilakukan beberapa orang seperti lembaga, pemerintah atau sejenisnya untuk 

mencapai tujuan bersama, yang dalam hal ini kerja sama biasanya memiliki motif 

tertentu yang ingin didapatkan oleh aktor yang melakukan kerja sama. 

Pemerintah menurut Sudiranata adalah organisasi yang mempunyai 

kekuasaan besar dalam suatu negara, meliputi urusan masyarakat, kewilayahan, 

dan kekuasaan untuk mencapai tujuan negara. Dengan demikian, secara umum 

pemerintah adalah sekelompok orang yang mempunyai wewenang tertentu untuk 

menjalankan kekuasaan di suatu negara. 

Bank dunia adalah organisasi skala global yang berafiliasi dengan 

organisasi perserikatan bangsa-bangsa. Bank Dunia merupakan lembaga keuangan 

internasional yang memberikan pinjaman dan hibah kepada pemerintah negara 

berpenghasilan rendah dan menengah untuk program pemberian modal. Jumlah 

negara-negara anggota yang bergabung dalam Bank Dunia mencapai 184 negara 

dengan lebih dari 100 buah kantor perwakilan. 

Mitigasi adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko dan 

dampak yang ditimbulkan oleh suatu bencana, sedangkan Adaptasi adalah segala 

upaya adaptasi terhadap lingkungan yang berujung pada peningkatan ketahanan 

terhadap perubahan lingkungan. 



12 
 

 
 

Perubahan iklim menurut PBB merupakan perubahan jangka panjang 

dalam suhu dan pola cuaca. Pergeseran ini biasanya bersifat alami karena terjadi 

perubahan dalam variasi siklus matahari. Namun sejak 1800, aktivitas manusia 

menjadi pendorong utama perubahan iklim. Perubahan suhu bumi dan pola cuaca 

pada akhirnya meningkatkan resiko bencana alam seperti kekeringan, kelangkaan 

air bersih, banjir, kenaikan permukaan air laut, meningkatnya pencairan es di 

kutub dan lainnya. 

Dari uraian berbagai macam istilah di atas, maka pengertian judul dari 

kerja sama pemerintah Indonesia dengan World Bank dalam upaya mitigasi dan 

adaptasi perubahan iklim melalui program Mangrove For Coastal Resilience 

(M4CR) adalah penelitian ilmiah tentang potensi melakukan kerja sama dalam 

pemenuhan target global mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang dilakukan 

oleh pemerintah negara Indonesia dan organisasi internasional yang dalam hal ini 

ialah World Bank melalui pemanfaatan solusi berbasis alam yaitu melalui 

penggunaan mangrove untuk penyerapan karbon. 

D. Tinjauan Pustaka 

Ada beberapa penelitian terdahulu yang menjelaskan mengenai upaya 

yang dilakukan Indonesia dalam upaya mitigasi perubahan iklim seperti berbagai 

bentuk kebijakan atau diplomasi di bidang lingkungan, salah satu penelitian 

terkait kebijakan lingkungan ialah Penelitian dari Achmad Abdi Amsir, Roland A. 

Barkey dan Adi Suryadi Culla yang berjudul “Kebijakan Lingkungan Pemerintah 

Indonesia Pasca Ratifikasi Protokol Kyoto (Sebuah Kajian Tentang Kebijakan 

Kelembagaan Dalam Implementasi Program Clean Development Mechanism 
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(CDM) Program in Indonesia yang dipublikasikan pada jurnal pascasarjana 

Universitas Hasanuddin pada tahun 2010. 

Kajian ini memaparkan terkait inisiatif pemerintah Indonesia untuk 

mendukung ratifikasi protokol Kyoto melalui implementasi salah satu kebijakan 

lingkungan di bidang kelembagaan dalam pelaksanaan program CDM. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa CDM adalah satu-satunya mekanisme 

pengurangan emisi gas rumah kaca yang bisa melibatkan negara berkembang 

seperti Indonesia, mekanisme ini adalah badan usaha. Diperlukan kebijakan 

kelembagaan dari pemerintah yang komprehensif, melibatkan Organisasi 

Masyarakat Sipil (OMS) dan pemangku kepentingan lainnya yang lebih sinergis 

dalam pelaksanaan program ini di Indonesia.
20

 

Penelitian lainya yang juga membahas mengenai kebijakan lingkungan 

Indonesia ialah sebuah jurnal yang ditulis oleh Wahyu Yun Santoso yang berjudul 

“Kebijakan Nasional Indonesia dalam Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim 

yang terbit pada jurnal Hasanuddin Law Review (HARLEV) Volume 1, Issue 3, 

Desember 2015. Studi ini bertujuan untuk dapat menjelaskan konsep kebijakan 

nasional Indonesia tentang adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. 

Pada studi ini dijelaskan mengenai berbagai upaya mitigasi dan adaptasi 

perubahan iklim yang telah dilakukan oleh pemerintah negara-negara di dunia 

mulai dari berbagai konferensi-konferensi dan  konvensi yang telah dibentuk. 

Salah satu yang di bahas dalam penelitian ini adalah Protokol Kyoto dan Clean 

                                                           

20Achmad Abdi Amsir, dkk., “Kebijakan Lingkungan Pemerintah Indonesia Pasca 

Ratifikasi Protokol Kyoto (Sebuah Kajian Tentang Kebijakan Kelembagaan Dalam Implementasi 

Program Clean Development Mechanism (CDM) Program in Indonesia”. Jurnal pasca sarjana 

Universitas Hasanuddin (2010). 
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Development Mechanism (CDM). CDM merupakan salah satu mekanisme yang 

diusulkan dalam Protokol Kyoto yang memungkinkan negara maju untuk 

melakukan penurunan emisi di luar negaranya. Selain CDM, salah satu upaya 

yang disinggung dalam penelitian ini adalah REDD+ Agreement dan peran 

Indonesia dalam mendukung kerangka kerja ini.
21

 

Selain penelitian terkait kebijakan pemerintah Indonesia ada pula 

penelitian yang membahas terkait upaya diplomasi lingkungan, penelitian 

selanjutnya datang dari Pramesthi Cahyani Hedhi Ningsih yang berjudul 

“Diplomasi Lingkungan Hidup Indonesia-Norwegia Melalui REDD+ Agreement” 

yang terbit pada jurnal Insignia Journal of International Relations, Volume 6, 

Nomor 2, November 2019. Studi ini menjelaskan bagaimana posisi Indonesia 

sebagai salah satu negara dengan hutan hujan tropis yang luas namun memiliki 

tingkat deforestasi dan degradasi hutan yang tinggi. Hal ini cukup 

memprihatinkan karena menyumbang emisi gas yang besar di atmosfer. Sebagai 

upaya mengatasi kerusakan lingkungan, Indonesia melakukan diplomasi 

lingkungan melalui kerja sama dengan Norwegia dalam REDD+ Agreement. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen semua negara untuk 

mengurangi dampak perubahan iklim telah menghasilkan berbagai inisiatif, salah 

satunya REDD+. Kerja sama REDD+ Agreement antara Norwegia dan Indonesia 

didasarkan pada pembayaran berbasis kinerja di mana dukungan keuangan yang 

diberikan Norwegia kepada Indonesia didasarkan pada kinerja Indonesia dalam 

mencapai target yang telah ditetapkan. Kerja sama ini dilakukan berdasarkan 

                                                           

21Wahyu Yun Santoso “Kebijakan Nasional Indonesia dalam Adaptasi dan Mitigasi 

Perubahan Iklim”, Jurnal Hasanuddin Law Review (HARLEV) Volume 1, Issue 3, (2015). 
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kepentingan masing-masing negara di mana dengan demikian Indonesia dapat 

menekan laju deforestasi sedangkan Norwegia mendapatkan citra yang baik 

sebagai negara maju yang peduli terhadap masalah lingkungan
22

. 

Penelitian lainnya dari Aos Yuli Firdaus dan Putri Ayu Wandira dengan 

judul “Diplomasi Lingkungan Hidup Indonesia: isu mitigasi perubahan iklim” 

yang terbit di JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia, volume 8, Nomor 3 

September 2022. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya 

diplomasi Indonesia dalam mengatasi isu perubahan iklim dalam melindungi 

warga negaranya. 

Sebagai hasil penelitiannya dijelaskan bahwa Indonesia yang merupakan 

anggota konvensi kerangka kerja perubahan iklim telah mengambil langkah yang 

penting dalam upaya diplomasi iklimnya dengan ikut berpartisipasi dalam 

komunitas global dalam isu penanggulangan perubahan iklim. Akan tetapi, 

berdasarkan penelitian ini dinyatakan bahwa upaya diplomasi saja tidak cukup, 

artinya rencana aksi yang dilakukan Indonesia dalam mengatasi masalah 

perubahan iklim masih belum menunjukkan bahwa Indonesia telah berkomitmen 

untuk memenuhi kewajibannya menurunkan emisi yang diperlukan untuk 

mengurangi pemanasan global yang kurang dari batas 2 Celsius.
23

 

Selain penelitian di atas, ada pula penelitian sebelumnya yang 

menguraikan terkait  kerja sama antara World Bank antara Indonesia dan World 

bank di antaranya skripsi dari Ruri Retnani yang menjelaskan mengenai Kerja 

                                                           

22Pramesthi Cahyani Hedhi Ningsih, “Diplomasi Lingkungan Hidup Indonesia-Norwegia 

Melalui REDD+ Agreement “, Jurnal Insignia, Vol. 6, No. 2 (2019). 

23Aos Yuli Firdaus dan Putri Ayu Wandira  “Diplomasi Lingkungan Hidup Indonesia: isu 

mitigasi perubahan iklim”, JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia, vol. 8, No. 3 (2022). 
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sama Indonesia-Bank Dunia untuk Mengatasi Sanitasi Melalui Program ISSDP 

(Indonesia Sanitation Sector Development Program) di Indonesia (Studi Kasus: 

Sanitasi di Kota Blitar). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ISSDP merupakan program 

yang dikembangkan melalui kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan Bank 

Dunia  dalam bidang kesehatan dan sanitasi, mengingat bahwa Indonesia adalah 

salah satu negara yang menempati urutan sanitasi yang buruk. Tujuan dibuatnya 

proyek ISSDP adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hidup 

sehat. Sedangkan bantuan bank dunia kepada Indonesia memiliki fokus ekonomi 

dan bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan 

ekonomi di daerah yang bermasalah dengan lingkungan dan sanitasi.
24

 

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah ada sebelumnya, adapun 

perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada 

objek kerja sama di bidang lingkungan di mana dalam penelitian ini akan dibahas 

kerja sama World bank dan Indonesia dalam merestorasi mangrove Indonesia 

dengan tujuan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. 

E. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif digunakan dengan tujuan memberikan 

gambaran secara sistematis terkait fakta-fakta dan hubungan antar fenomena 

                                                           

24Ruri Retnani. “Kerja sama Indonesia –Bank Dunia untuk mengatasi Sanitasi Melalui 

Program ISSDP (Indonesia Sanitation Sector Development Program) di Indonesia (Studi Kasus: 

Sanitasi di Kota Blitar)” Skripsi, (Malang: Fak. Ilmu Sosial dan Politik Universitas 

Muhammadiyah Malang, 2011) 
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dalam suatu penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kajian pustaka atau 

studi literatur. Studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan 

metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengelola bahan 

penelitian yang berasal dari berbagai penelitian sebelumnya yang memiliki 

keterkaitan dengan topik yang sedang di bahas dalam penelitian ini.  

2. Sumber Data 

Ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu 

sumber data primer dan sekunder, berhubung karena penelitian ini menggunakan 

penelitian kualitatif jenis studi pustaka, maka sumber data utama dalam penelitian 

ini ialah sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapatkan bukan 

berupa data asli atau data yang sudah diolah. Data atau informasi yang diperoleh 

melalui karya tulis ilmiah, data rilisan instansi terkait, berita serta website 

terpercaya.  

3. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan tahapan yang sangat penting dalam 

penelitian karena tujuan utama sebuah penelitian adalah untuk mendapatkan data. 

Pengumpulan data dapat dilakukan dari berbagai sumber dan cara yang sesuai 

dengan jenis penelitian, adapun dalam penelitian ini digunakan teknik 

pengumpulan data melalui Studi Perpustakaan dan dokumentasi.   

Penelitian kepustakaan (library research) adalah teknik pengumpulan data 

dengan cara menganalisis berbagai literatur yang ada kaitannya dengan masalah 
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yang sedang diteliti. Ini bisa berupa buku, jurnal atau karya tulis ilmiah dan 

artikel, media cetak, media online, website terpercaya dan lain-lain.
25

 

Selain data dari literatur, data juga dikumpulkan melalui dokumentasi. 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara menganalisis data 

yang berasal dari manuskrip, video tape dan foto, dokumen pribadi, catatan atau 

memo, dan dokumen resmi lainnya. 

 

 

4. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data Model Miles dan 

Huberman. Miles dan Huberman dalam bukunya menjelaskan bahwa analisis data 

kualitatif adalah analisis dengan menggunakan kata-kata yang kemudian disusun 

dalam narasi tekstual yang diperluas atau dideskripsikan.
26

 Karena suatu 

penelitian bersifat kualitatif, maka dilakukan analisis data. Secara singkat model 

analisis data Miles dan Huberman dijelaskan melalui tiga proses, yaitu sebagai 

berikut: 

a. Proses Reduksi Data 

Reduksi data sebagai langkah awal, diartikan sebagai proses 

pemilihan dan penyederhanaan data yang terkumpul di lokasi penelitian. 

Proses reduksi data akan terus berlangsung selama durasi penelitian 

kualitatif ini. Reduksi data lebih lanjut dijelaskan sebagai bentuk analisis 

                                                           
25 M. Djunaidi, F. A. (2017). Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.  

 

26M. Djunaidi, F. A. (2017). Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 
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yang mempertajam dan mengarahkan data sehingga dapat menarik 

kesimpulan yang terverifikasi. Proses reduksi data dapat dipandu oleh 

tujuan penelitian yang ingin dicapai. 

b. Proses Penyajian Data 

Miles dan Huberman mendefinisikan penyajian data sebagai proses 

penarikan kesimpulan berdasarkan sekumpulan informasi yang telah 

disusun. Penyajian data memberikan pemahaman bagi peneliti untuk 

melihat apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan oleh peneliti 

berdasarkan apa yang diperoleh dari penyajian data. Penyajian data yang 

paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah melalui 

penyajian teks naratif. 

c. Proses Penarikan Kesimpulan 

Proses terakhir dalam analisis data model Miles dan Huberman 

adalah penarikan kesimpulan. Dalam proses ini, peneliti mulai mencari 

makna, mencatat keteraturan, pola, penjelasan, makna, kemungkinan 

konfigurasi, alur sebab akibat, dan proposisi. Proses ini tidak berarti 

bahwa penelitian sudah berakhir dan data yang diperoleh dipastikan benar. 

Kesimpulan yang diperoleh juga harus diverifikasi kembali. Hal ini 

dilakukan untuk melihat keabsahan data.
27

  

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan 

dan kegunaan dari penelitian ini dapat dideskripsikan menjadi:  

                                                           
27 M. Djunaidi, F. A. (2017). Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 

h.276 
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1. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk 

kerja sama pemerintah Indonesia dengan World Bank dalam upaya 

mitigasi dan adaptasi perubahan iklim melalui program Mangrove for 

Coastal and resilience (M4CR) dan bagaimana potensi program 

rehabilitasi mangrove ini terhadap aksi mitigasi dan adaptasi perubahan 

iklim Indonesia. 

2. Kegunaan Penelitian  

Sedangkan untuk kegunaannya sendiri, penelitian ini memiliki dua 

daya guna utama yaitu kegunaan secara teoritis dan secara praktis di 

mana: 

a. Kegunaan secara Teoritis  

1) Sebagai wadah untuk meningkatkan khazanah 

pengetahuan terkait hubungan kerja sama pemerintah 

Indonesia dan World Bank 

2) Sebagai implementasi teori dan konsep dalam studi 

Hubungan Internasional.  

b. Kegunaan secara Praktis  

1) Sebagai masukan yang berarti khususnya bagi perumus 

kebijakan dibidang lingkungan 

2) Sebagai masukan dan referensi bagi penelitian 

berikutnya.
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Green Theory 

Dalam studi hubungan internasional banyak teori yang berkembang seiring 

dengan semakin kompleksnya fenomena yang terjadi dalam politik internasional. 

Salah satu teori yang menjadi pengembangan dari teori HI tradisional adalah 

Green Theory atau Teori Hijau. Teori Hijau merupakan salah satu teori yang 

berkembang merespon terjadinya krisis lingkungan global. 

Dalam teori hijau, lingkungan merupakan aspek paling penting sebagai 

dasar pemikiran utama. Berbagai perilaku atau aktivitas manusia menjadi 

penyebab utama terjadinya krisis lingkungan. Teori hijau muncul sebagai kritik 

terhadap teori hubungan internasional tradisional yang pada awalnya 

meminggirkan keberadaan lingkungan dalam kajiannya.
28

  

Ekosentrisme adalah pemahaman utama dari teori hijau. Ekosentrisme 

adalah paham yang menitikberatkan pada lingkungan atau ekologi. Teori hijau 

hadir untuk membantu memperdalam dan memahami bagaimana lingkungan, 

ekonomi, dan negara saling terkait. Dalam pandangan Ekosentrisme terdapat 

penolakan terhadap paham yang berpusat pada manusia atau antroposentrisme, 

karena paham antroposentrisme yang berpusat pada manusia memungkinkan 

                                                           

28 Hugh C, Dyer International Relation Theory, ed. Stephen McGlinchey, dkk. Terj. 

Takdir Ali Mukti, Dasar-dasar Teori Hubungan Internasional (Yoyakarta: Laboratorium 

Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2020) h.118. 
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manusia untuk mengeksploitasi lingkungan demi memenuhi kebutuhan jangka 

pendek
29

.  

Pemahaman antroposentrisme yang sejak lama diasoasikan dengan 

pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan manusia telah merusak kelangsungan 

hidup lingkungan dalam jangka panjang. Kebutuhan manusia telah mengarah pada 

eksploitasi sumber daya alam yang telah menciptakan krisis lingkungan dan 

ancaman terhadap keamanan manusia sendiri. karena lingkungan harus 

dilestarikan dan kebutuhan manusia harus dijaga seminimal mungkin agar 

lingkungan dapat dihuni secara berkelanjutan.
30

 

Dalam buku yang berjudul Green political Theory Robert E. Goodin 

mengembangkan Apa yang disebut “Green theory of value” atau “teori nilai 

hijau” dalam konteks ini Goodin mengeksplorasi Bagaimana nilai-nilai hijau dan 

nilai-nilai lingkungan dapat membentuk teori politik yang berkelanjutan. Goodin 

berpendapat bahwa dalam teori politik hijau, harus ada pengakuan terhadap nilai 

intrinsik dari alam dan lingkungannya. menurutnya alam memiliki nilai yang lebih 

besar daripada nilai ekonomi atau instrumen dan layak diperlakukan sebagaimana 

tujuan yang patut dihormati. 

Selain itu Goodin juga menyoroti pentingnya pengakuan adanya konflik 

nilai antara manusia dan lingkungan dan mendorong dialog dan refleksi yang 

lebih mendalam tentang bagaimana nilai-nilai manusia dapat diselaraskan dengan 

                                                           

29Hugh C, Dyer International Relation Theory, ed. Stephen McGlinchey, dkk. Terj. 

Takdir Ali Mukti, Dasar-dasar Teori Hubungan Internasional (Yoyakarta: Laboratorium 

Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2020) h.118. 

30Hugh C. Dyer International Relation Theory, Terj. Takdir Ali Mukti, Dasar-dasar 

Teori Hubungan Internasional h. 119.  
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nilai-nilai lingkungan hal ini menuntut kesadaran bahwa pembangunan kemajuan 

manusia harus diimbangi dengan perlindungan dan pemulihan lingkungan alam. 

Lebih lanjut dalam bukunya Robert E. Goodin juga membahas berbagai 

macam prinsip dalam politik hijau yang salah satunya adalah keberlanjutan 

(sustainibility). Menurut Goodin, Keberlanjutan merupakan konsep  dalam politik 

hijau yang berfokus pada menjaga stabilitas dan keseimbangan ekologis dalam 

jangka panjang yang mencakup praktik dan tindakan yang mendukung strategi 

ekologis yang berkelanjutan dan menghindari tindakan yang tidak berkelanjutan.
31

 

Keberlanjutan merupakan dasar dari pandangan kebijakan biosentris yang 

menghormati dan mempertimbangkan sistem alam yang mengatur diri sendiri 

Tujuannya adalah untuk mencegah kerusakan stabilitas ekosistem yang menjadi 

dasar kehidupan ini. dalam konteks politik hijau prinsip berkelanjutan melibatkan 

upaya mengadopsi kebijakan dan tindakan yang tidak merusak sumber daya alam 

dan lingkungan serta untuk menciptakan masyarakat dan ekonomi yang 

berkelanjutan dalam jangka panjang. Hal ini mengarah pada pemikiran bahwa 

semua aktivitas manusia harus dilakukan dengan cara yang berlanjut tanpa 

merusak lingkungan atau ekosistem.
32

 

Lebih lanjut lagi Goodin menggunakan kata “pesawat luar angkasa” 

sebagai metafora untuk bumi yang menggambarkan konsep bahwa bumi adalah 

sistem tertutup dengan sumber daya terbatas. Konsep ini menekankan perlunya 

menjaga keseimbangan bahan dan keadaan tetap dalam sistem alam. Oleh karena 

                                                           

31 Robert E. Goodin, Green Political Theory (Cambridge: Polity Press) 1992 h.84-85 

 

32
Robert E. Goodin, Green Political Theory (Cambridge: Polity Press) 1992 h.84-85  
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itu keberlanjutan melibatkan upaya untuk mengadopsi kebijakan yang mendorong 

keseimbangan dan berkelanjutan dalam penggunaan sumber daya alam.
33

 

Keprihatinan tentang keberlanjutan juga melibatkan pemikiran tentang 

dampak jangka panjang pada generasi mendatang pemikiran ini mendorong 

adopsi kebijakan dan tindakan yang bertujuan untuk memastikan bahwa 

lingkungan alam dan sumber daya alam dapat dinikmati oleh generasi mendatang 

secara keseluruhan prinsip keberlanjutan dalam konteks politik hijau mendorong 

kesadaran tentang dampak tindakan manusia terhadap lingkungan dan mendorong 

untuk adaptasi kebijakan dan praktik yang berkelanjutan sejalan dengan prinsip-

prinsip ekologi dan kebijakan biosentris.
34

 

Dengan itu, Teori hijau membantu kita untuk mengartikulasikan ulang isu-

isu seperti perubahan iklim dengan memusatkan perhatian pada nilai-nilai ekologi 

jangka panjang, daripada terjebak dalam kepentingan politik jangka pendek. 

Dalam banyak kasus, isu-isu lingkungan sering kali diartikan dan diatasi melalui 

lensa kepentingan politik saat ini, yang dapat menyebabkan tindakan yang tidak 

memadai atau keputusan yang hanya memenuhi kebutuhan singkat. 

Dalam isu lingkungan ini, tidak hanya aktor negara yang berperan penting, 

namun aktor non negara seperti organisasi internasional, perusahaan-perusahaan, 

lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga komunitas lokal (masyarakat) dapat 

memiliki perannya masing-masing. Kebijakan ekonomi sewenang-wenang 

dilakukan oleh negara bukannya memenuhi kebutuhan masyarakat, eksploitasi 

                                                           
33 Robert E. Goodin, Green Political Theory (Cambridge: Polity Press) 1992 h.86 

34 Robert E. Goodin, Green Political Theory (Cambridge: Polity Press) 1992 h.86 
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justru menimbulkan krisis lingkungan yang sangat mengancam kehidupan 

manusia.
35

 

B. Kerjasama Internasional 

Ada banyak bentuk interaksi dalam perkembangan hubungan internasional 

salah satunya yaitu kerja sama. Menurut Teuku May Rudi dalam bukunya Teori, 

Etika dan Kebijakan Hubungan Internasional, kerja sama internasional dapat 

dijelaskan sebagai pola kerja sama yang melintasi batas-batas negara yang 

dilandasi dengan struktur yang  jelas dan terlembaga dengan harapan tercapainya 

tujuan-tujuan yang telah disepakati bersama baik antara pemerintah dengan 

pemerintah maupun antara sesama kelompok non pemerintah pada negara yang 

berbeda.
36

 

Kerja sama dapat tercipta karena adanya penyesuaian-penyesuaian 

perilaku aktor-aktor dalam merespon atau mengantisipasi pilihan-pilihan yang 

diambil oleh aktor-aktor lain. Kerja sama dapat pula timbul dari adanya komitmen 

individu terhadap kesejahteraan bersama atau sebagai usaha memenuhi kebutuhan 

pribadi. Kunci penting dari perilaku bekerja sama yaitu pada sejauh mana setiap 

pribadi mempercayai bahwa pihak lainnya akan bekerja sama. Jadi isu utama dari 

teori kerja sama adalah pemenuhan kepentingan pribadi, di mana hasil yang 

menguntungkan kedua belah pihak akan dapat melalui kerja sama, daripada 

                                                           

35Fickny Djody Turangan, “Peran APRIL GROUP Dalam Program Restorasi Hutan di 

Provinsi Riau Pasca Kebakaran Hutan Tahun 2019”, Skripsi (Salatiga: Universitas Kristen Satya 

Wacana, 2022) h.10 
36 Teuku May Rudy, Teori, Etika dan Kebijakan Hubungan Internasional (Bandung, 

Angkasa 1993) h.119 
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berusaha memenuhi kepentingan sendiri dengan cara berusaha sendiri atau dengan 

berkompetisi.  

Definisi lain dari kerja sama internasional disampaikan oleh Robert 

Keohane dan Joseph Nye dalam buku Power and interdependence, dimana kerja 

sama di dorong oleh adanya saling ketergantungan dalam berbagai aspek seperti 

keamanan dan ekonomi antar negara. Keohane dan Nye berpendapat bahwa kerja 

sama internasional dapat terjadi karena adanya kepentingan bersama yang muncul 

akibat ketergantungan. Negara-negara dalam hal ini tidak hanya saling tergantung 

dalam hal keamanan, tetapi juga saling membutuhkan dalam sumber daya 

ekonomi teknologi dan informasi. Ketergantungan ini menciptakan kepentingan 

untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang sulit di capai secara individual.
37

 

Selain ketergantungan dalam hal ekonomi dan keamanan, masalah 

lingkungan juga dapat menimbulkan ketergantungan. Salah satu alasan mengapa 

masalah lingkungan menjadi motif penting dalam kerja sama internasional, adalah 

karena permasalahan lingkungan memiliki dampak global yang melibatkan 

negara-negara di seluruh dunia.
38

 Masalah lingkungan, seperti perubahan iklim, 

kerusakan ekosistem, dan polusi udara, tidak mengenal batas negara. Dampak dari 

masalah ini dapat meluas secara global dan mempengaruhi semua negara secara 

bersamaan. Oleh karena itu, negara-negara saling ketergantungan dalam 

menangani masalah lingkungan ini. Sebagai contoh, perubahan iklim yang 

                                                           
37 Robert O. Keohane & Joseph S. Nye. Power and Interdependence. (New York: 

Longman Pubhlising 2001) h.97-105 
38 Robert O. Keohane & Joseph S. Nye. Power and Interdependence. {New York: 

Longman Pubhlising 2001) h.227-228 
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disebabkan oleh emisi gas rumah kaca tidak hanya dipengaruhi oleh satu negara 

atau wilayah tertentu.  

Emisi gas rumah kaca yang berasal dari berbagai sumber di berbagai 

negara dapat berkontribusi pada peningkatan suhu rata-rata global dan perubahan 

pola cuaca yang merugikan. Dalam hal ini, tidak ada satu negara pun yang dapat 

menyelesaikan masalah ini dengan sendirinya. Oleh karena itu, kerjasama dan 

koordinasi antar negara sangat dibutuhkan untuk mencapai solusi yang efektif. 

Dalam kerja sama internasional dilakukan dalam berbagai bentuk seperti 

kerja sama bilateral dan multilateral hingga keterlibatan dalam organisasi 

internasional. Peran organisasi internasional dalam konteks ini sangat penting. 

Organisasi internasional merupakan hasil kolaborasi berbagai negara anggota 

yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu melalui kesepakatan dan 

ketentuan yang diatur dalam struktur organisasi tersebut. Terbentuknya kerja sama 

antara organisasi internasional dan negara-negara anggota membuka peluang baru 

untuk mencapai kepentingan yang diinginkan.
39

 

Berdasarkan pengertian di atas kerjasama internasional merupakan faktor 

penting dalam hubungan internasional masa kini. Bentuk kerjasama negara dan 

organisasi internasional menjadi sarana baru bagi pemenuhan aktor baik individu 

maupun kelompok. Dalam penelitian ini bentukkerja sama negara dan organisasi 

internasional dapat dilihat dalam kerjasama pemerintah Indonesia dan bank dunia 

                                                           
39Fickny Djody Turangan, “Peran APRIL GROUP Dalam Program Restorasi Hutan di 

Provinsi Riau Pasca Kebakaran Hutan Tahun 2019”, Skripsi (Salatiga: Universitas Kristen Satya 

Wacana, 2022) h.10 
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yang merupakan kerjasama dalam hal dukungan keuangan dalam melaksanakan 

program percepatan rehabilitasi Mangrove di Indonesia.
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BAB III 

DESKRIPTIF OBJEK PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Ekosistem Mangrove Indonesia 

Mangrove adalah jenis tanaman dikotil yang tumbuh di lingkungan air 

payau dan laut hutan. Mangrove merupakan jenis hutan yang tumbuh di daerah 

pasang surut khususnya di daerah pelindung seperti laguna atau muara sungai 

yang tergenang saat air surut dengan komunitas tumbuhan yang memiliki toleransi 

terhadap kadar garam.
40

 Sebagian besar hutan mangrove di seluruh dunia 

terdistribusi di wilayah-wilayah dengan iklim yang cukup panas terutama di 

daerah dekat khatulistiwa dan garis ekuator. Wilayah-wilayah ini cenderung 

memiliki iklim tropis dan sebagian kecil juga berada di wilayah subtropis oleh 

karena itu banyak negara termasuk Indonesia yang memiliki iklim tropis banyak 

ditumbuhi ekosistem mangrove.  

Indonesia memiliki keragaman tumbuhan mangrove yang sangat tinggi 

dan luasan wilayah terbesar di dunia faktor-faktor yang berkontribusi pada hal ini 

termasuk posisi geografisnya, sejarah geologis tipologi kepulauan dan ciri 

oseanografi yang khas bagi Indonesia. Posisi Indonesia yang dekat dengan 

khatulistiwa memastikan paparan sinar matahari yang cukup sepanjang tahun 

perbedaan sejarah geologis dan keragaman tipe pulau-pulaunya juga memberikan 

sumbangan penting terhadap variasi habitat di zona intertidal.
41

  

 

                                                           

40 Rignolda Djamaluddin. Mangrove Biologi, Ekologi, Rehabilitasi dan Konservasi 

(Manado:2018) h.1 

41Rignolda Djamaluddin. Mangrove Biologi, Ekologi, Rehabilitasi dan Konservasi h.2. 
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1. Luas Mangrove Indonesia 

Sebagai negara kepulauan dengan garis pantai yang panjang, ekosistem 

mangrove tersebar di seluruh pulau di Indonesia mulai dari pulau Kalimantan 

hingga Papua. Berdasarkan peta mangrove nasional terbaru yang dikeluarkan oleh 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2021, luas 

ekosistem mangrove Indonesia 3.364.080 hektar, luas mangrove ini dikatakan 

memiliki nilai yang mewakili 20% Mangrove dunia.
42

  

Hutan mangrove terluas terdapat di Pulau Papua yang mencapai 1,4 juta 

hektar dan yang terendah ada di Pulau Bali dan Nusa Tenggara yang mencapai 34 

ribu hektar. Di Pulau Kalimantan, Sumatera, Maluku, dan Sulawesi terdapat pula 

hutan mangrove yang sangat luas, yang mencapai 0,7 juta hektar, 0,6 juta hektar, 

0,2 juta hektar, dan 0,1 juta hektar. Sedangkan di Pulau Jawa hanya terdapat hutan 

mangrove seluas 35 ribu hektar.
43

 

Pemetaan luasan mangrove nasional dilaksanakan oleh KLHK sebagai 

wali data mangrove Indonesia dengan dukungan dari Kementerian/Lembaga 

(K/L) lainnya seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Lembaga Ilmu 

Pengetahuan Indonesia (LIPI), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 

(LAPAN) dan Badan Informasi Geospasial (BIG). Sebelum dipublikasikannya 

Peta Mangrove Nasional 2021, Pemerintah Indonesia pernah mengeluarkan PMN 

                                                           

42 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Peta Mangrove Nasional Tahun 2021  

43 MangroveJakarta.id, Mangrove Indonesia: Potensi, ancaman dan Konservasi  diakses 

dari https://mangrovejakarta.id/2021/07/14/mangrove-indonesia-potensi-ancaman-dan-konservasi/ 

(20 Juli 2023) 

https://mangrovejakarta.id/2021/07/14/mangrove-indonesia-potensi-ancaman-dan-konservasi/
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di tahun 2019. Perbedaan dengan PMN 2021, pemetaan PMN 2019 dilaksanakan 

secara bertahap pada tahun 2013 hingga tahun 2019.
44

 

Sumber data: Peta Mangrove Nasional Tahun 2021. 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) merilis Peta 

Mangrove Nasional. Dari peta itu diketahui, total luas mangrove Indonesia seluas 

3.364.076 Ha. Dari 3.364.076 Ha mangrove Indonesia terdapat tiga klasifikasi 

kategori kondisi mangrove sesuai dengan persentase tutupan tajuk, yaitu 

mangrove lebat, mangrove sedang, dan mangrove jarang. 

                                                           

44Intan Suci Nurhati dan Daniel Murdiyarso, Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem 

Mangrove: Sebagai Rujukan Konservasi dan Rehabilitasi Kawasan Pesisir untuk Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan dan Pembangunan Rendah Karbon. Working Paper 10. 2022 

(Bogor, Indonesia: CIFOR.) h.5. 
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Merujuk pada SNI 7717-2020, kondisi mangrove lebat adalah mangrove 

dengan tutupan tajuk lebih besar dari 70 persen, mangrove sedang dengan tutupan 

tajuk 30-70 persen, mangrove jarang dengan tutupan tajuk kurang dari 30 persen. 

Dari total luasan mangrove Indonesia seluas 3.364.076 Ha, kondisi mangrove 

lebat seluas 3.121.239 Ha (93%), mangrove sedang seluas 188.363 Ha (5%), dan 

mangrove jarang seluas 54.474 Ha (2%).
45

 

Berdasarkan data yang di peroleh dari peta tutupan lahan, luas tutupan 

lahan mangrove di Indonesia mengalami penurunan sumber daya, yang mana 

berkurang sebesar 567.845 ha sejak tahun 1990 hingga 2019.
46

 Penurunan luasan 

mangrove disebabkan oleh banyak hal utamanya karena alih fungsi lahan seperti 

perubahan kawasan mangrove menjadi tambak udang, lahan pertanian pemukiman 

warga hingga berbagai infrastruktur. 

Luasan mangrove di Indonesia yang dikategorikan sebagai mangrove 

dalam kondisi kritis sekitar 476.192 ha untuk mangrove di dalam kawasan hutan 

dan 161.432 ha di luar kawasan hutan. Sedangkan kondisi mangrove di luar 

kawasan hutan, seluas 32.662 ha mangrove dinyatakan kritis dan tidak dapat 

direhabilitasi dan seluas 6.305 ha mangrove dinyatakan kritis dan layak untuk 

direhabilitasi.
47

 

                                                           

45Edan Suhendra, “Kondisi Mangrove Indonesia Hingga Tahun 2021”, diakses dari 

https://www.kabaralam.com/data-alam/pr-5934703176/kondisi-mangrove-indonesia-hingga-tahun-

2021?page=2 (21 Juli 2023). 
46 Intan Suci Nurhati dan Daniel Murdiyarso, Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem 

Mangrove: Sebagai Rujukan Konservasi dan Rehabilitasi Kawasan Pesisir untuk Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan dan Pembangunan Rendah Karbon. Working Paper 10. 2022 (Bogor, 

Indonesia: CIFOR.) h.6. 
47 Intan Suci Nurhati dan Daniel Murdiyarso, Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem 

Mangrove: Sebagai Rujukan Konservasi dan Rehabilitasi Kawasan Pesisir untuk Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan dan Pembangunan Rendah Karbon. h.6. 

https://www.kabaralam.com/data-alam/pr-5934703176/kondisi-mangrove-indonesia-hingga-tahun-2021?page=2
https://www.kabaralam.com/data-alam/pr-5934703176/kondisi-mangrove-indonesia-hingga-tahun-2021?page=2
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2. Manfaat Ekosistem Mangrove  

Hutan mangrove merupakan salah satu bentuk ekosistem hutan yang unik 

dan khas, terdapat di daerah pasang surut di wilayah pesisir, pantai, dan atau 

pulau-pulau kecil, serta merupakan sumber daya alam yang sangat potensial. 

Ekosistem hutan mangrove mempunyai jasa ekosistem yang beragam utamanya 

karena mangrove mampu menyerap karbon dalam jumlah besar.
48

 Ekosistem 

mangrove memiliki kemampuan untuk mengendalikan intrusi air laut dengan 

mencegah pengendapan oleh akarnya, mangrove memiliki akar yang mampu 

menahan lumpur dan menangkap sedimen, lumpur dan berbagai material organik. 

hal ini akan membuat area pesisir memiliki sedikit peluang untuk mengalami erosi 

tanah dan kerusakan lingkungan karena sedimentasi yang rendah. 

Selain itu, akar mangrove juga bisa berperan sebagai penyaring alami yang 

efektif, menyingkirkan polutan dan limbah dari air yang akan mampu membantu 

menjaga kualitas air.
49

 komunitas mangrove juga merupakan komponen makanan 

utama bagi organisme yang hidup di sekitar mangrove, seperti udang, ikan, 

kepiting, burung dan mamalia. Mangrove berfungsi sebagai habitat bagi 

organisme hidup yang digunakan sebagai tempat berkumpul dan bersembunyi, 

terutama bagi ikan, udang, dan biota laut lainnya. Hutan mangrove juga 

merupakan tempat yang sangat baik untuk pemijahan biota laut.  

                                                                                                                                                                
 

48 Dolly Prinata dkk, Strategi dan Teknik Restorasi Ekosistem Mangrove  (Bogor: 2021), 

h.14. 

49Dolly Prinata dkk, Strategi dan Teknik Restorasi Ekosistem Mangrove  (Bogor: 2021), 

h.17. 
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Manfaat ekonomis hutan mangrove juga memegang peranan penting bagi 

masyarakat, karena merupakan sumber penghasil ikan, ketam, kerang dan udang, 

Buah dan beberapa jenis mangrove juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan 

makanan. Bagian-bagian pohon mangrove antara lain akar, kulit batang, daun, 

batang pohon, dan bunganya dapat bermanfaat bagi manusia. Hutan mangrove 

dapat menghasilkan kayu dan non kayu yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat 

sebagai kayu bakar, bahan makanan, kerajinan tangan, obat-obatan, pakan ternak, 

bahan baku industri. Kulit pohon mangrove dapat dimanfaatkan sebagai bahan 

pengawet dan obat alami serta bahan bangunan. Kawasan Mangrove juga dapat 

dikembangkan untuk tujuan ekowisata dan pendidikan.
50

 

Meskipun ekosistem hutan mangrove diketahui mempunyai manfaat yang 

besar terhadap kehidupan masyarakat dan kualitas lingkungan, hutan mangrove 

pada umumnya mengalami tekanan berat akibat pertumbuhan ekonomi dan 

pembangunan.
51

 Kawasan hutan mangrove banyak yang dialih fungsikan oleh 

manusia. perubahan tutupan lahan. Selain dirambah dan dialih fungsikan, 

menyebabkan hilangnya hutan mangrove di Indonesia meliputi perikanan, 

pertanian, perkebunan, pemukiman, industri, pertambangan, dan budidaya 

perairan. Di sisi lain, faktor manusia yang menyebabkan degradasi mangrove 

antara lain penebangan liar, pemanfaatan yang tidak lestari, dan pembuatan 

tambak udang. 

                                                           
50 Agustina Putri Cahyaningsih dkk, Tinjauan: Penyebab dan dampak Kegiatan 

Antropogenik terhadap deforestasi dan degradasi Mangrove di Indonesia. Lahan Basah Bonorowo. 

Vol. 12, No. 1 (2022) h.13 

51Dolly Prinata dkk, Strategi dan Teknik Restorasi Ekosistem Mangrove (Bogor: 2021), 

h.27. 
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Semakin besar populasi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan 

mangrove, semakin besar laju deforestasi dan degradasi mangrove. Keberadaan 

masyarakat pesisir memiliki interaksi dengan ekosistem mangrove, misalnya 

pemanfaatan kayu yang diambil dari mangrove untuk bahan bangunan. Karena 

sebagian besar kawasan mangrove berada di bawah kewenangan pemerintah 

(yang sering dianggap open access oleh sebagian masyarakat) dan berada di 

kawasan pantai berpasir di sekitar muara yang mudah diakses oleh manusia, maka 

hutan mangrove rawan untuk dieksploitasi dan diganggu.
52

  

Laju deforestasi yang tinggi kemudian pada akhirnya berdampak pada 

munculnya kerentanan kawasan pesisir mengingat manfaat yang diberikan oleh 

mangrove itu sendiri begitu besar untuk lingkungan dan masyarakat. maka dari itu 

pemerintah membuat program-program rehabilitasi mangrove. Salah satu program 

terambisius yang dibuat pemerintah ialah. Rehabilitasi 600.000 Mangrove pada 

periode 2021-2024, program ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan. 

Tidak hanya pemerintah pusat, upaya rehabilitasi mangrove juga dilakukan 

oleh berbagai pihak lainnya, antara lain pemerintah daerah, swasta dan komunitas 

masyarakat/pegiat lingkungan. Berbagai pengalaman rehabilitasi mangrove 

memberikan pembelajaran penting untuk meningkatkan keberhasilan rehabilitasi, 

antara lain terkait dengan kesesuaian lokasi, metode teknis, pelibatan masyarakat, 

dan kelembagaan dalam rehabilitasi.
53

  

                                                           

52Agustina Putri Cahyaningsih dkk, Tinjauan: Penyebab dan dampak Kegiatan 

Antropogenik terhadap deforestasi dan degradasi Mangrove di Indonesia. Lahan Basah Bonorowo. 

Vol. 12, No. 1 (2022) h.16 
53BPMI Setpres, Presiden: Rehabilitasi Mangrove Akan Terus Kita Lakukan. Diakses dari 

https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-rehabilitasi-mangrove-akan-terus-kita-lakukan/  

(21 Agustus 2023).  

https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-rehabilitasi-mangrove-akan-terus-kita-lakukan/
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Pada saat ini penentuan lokasi untuk rehabilitasi mangrove merujuk PP 

No. 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan. Peraturan ini 

menegaskan bahwa prioritas rehabilitasi dan reklamasi adalah lahan kritis, yaitu 

lahan yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan yang telah menurun 

fungsinya sebagai unsur produksi dan media pengatur tata air Daerah Aliran 

Sungai (DAS). Rehabilitasi dilakukan melalui kegiatan reboisasi, penghijauan, 

serta penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif, sipil teknis, dan 

kimiawi.
54

 

Rehabilitasi ini memiliki tujuan untuk memulihkan kawasan hutan 

mangrove yang mengalami kerusakan, meningkatkan tutupan lahan mangrove 

serta meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Rehabilitasi hutan 

dan lahan merupakan upaya untuk memulihkan serta meningkatkan fungsi hutan 

dan lahan guna meningkatkan daya dukung dan produktifitasnya.
55

 

B. Program Rehabilitasi Mangrove Nasional 

Indonesia telah menetapkan visi Indonesia Maju di tahun 2045. Penguatan 

proses transformasi ekonomi dalam upaya memenuhi tujuan pembangun tahun 

2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, sumber daya 

manusia, layanan publik, dan kesejahteraan rakyat.  

Empat ciri utama yang hendak dicapai pada tahun 2045 meliputi;  

1. Manusia Indonesia yang unggul, berbudaya, serta menguasai ilmu 

pengetahuan dan teknologi;  

                                                           
54 Presiden Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 

Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi dan Reklamasi hutan (2020) h.3 
55 BPMI Setpres, Presiden: Rehabilitasi Mangrove Akan Terus Kita Lakukan. Diakses 

dari https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-rehabilitasi-mangrove-akan-terus-kita-

lakukan/  (21 Agustus 2023). 

https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-rehabilitasi-mangrove-akan-terus-kita-lakukan/
https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-rehabilitasi-mangrove-akan-terus-kita-lakukan/
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2. Ekonomi yang maju dan berkelanjutan;  

3. Pembangunan yang maju dan berkelanjutan;  

4. Negara yang demokratis, kuat dan bersih.  

Keempat tujuan ini akan di topang oleh empat pilar pembangunan 

Indonesia 2045, dua diantaranya: pembangunan ekonomi berkelanjutan dan 

pemerataan pembangunan.
56

 

Pembangunan Indonesia periode 2020-2024 sebagaimana diarahkan 

melalui RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi 

Indonesia 2045. seperti diilustrasikan pada Gambar di bawah. 

Sumber 

data: RPJMN 2021-2024 

                                                           

56 Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, RENCANA STRATEGIS 2021-2024 (Jakarta 

31 Oktober 2021) h.36 
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Restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove merupakan bagian dari agenda 

pembangunan Ke-6, yakni; “membangun lingkungan hidup, meningkatkan 

ketahanan bencana dan perubahan iklim. Kesadaran tentang risiko penurunan 

kualitas serta penurunan sumber daya alam telah diidentifikasi sebagai potensi 

penghambat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan Indonesia yang saat ini masih 

bergantung pada sektor komoditas dan sumber daya alam. Selain itu Indonesia 

tergolong dalam negara yang terdampak perubahan iklim dengan risiko yang 

tinggi jika tidak dilakukan langkah-langkah pencegahan dan penanganan secara 

efektif.
57

 

Dengan mempertimbangkan situasi ini, rencana pembangunan jangka 

menengah nasional (RPJMN) 2020-2024 memberikan prioritas kepada upaya-

upaya dalam rangka membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan 

terhadap bencana dan menghadapi perubahan iklim secara lebih rinci, prioritas 

nasional dijabarkan menjadi tiga kelompok kebijakan utama yaitu; peningkatan 

kualitas lingkungan hidup; penguatan ketahanan terhadap bencana dan perubahan 

iklim serta pengimplementasian pendekatan pembangunan rendah karbon.
58

 

Seiring dengan dinamika pada tingkat nasional maupun global, upaya 

penanganan perubahan iklim didorong agar dapat terintegrasi dengan program dan 

pencapaian target-target pembangunan. Integrasi kebijakan penanggulangan 

perubahan iklim ke dalam program pembangunan nasional juga merupakan 

amanat dari Article 3.4. UNFCCC yang berbunyi: 

                                                           
57 Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, RENCANA STRATEGIS 2021-2024 (Jakarta 

31 Oktober 2021) h.37 

58 Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, RENCANA STRATEGIS 2021-2024 (Jakarta 

31 Oktober 2021) h.37. 
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“The parties have a right to and should, promote sustainable development. 

Policies and measures to protect the climate system against human-induced 

change should be apropriate for the specific conditions of each party and should 

be integrated with national development programes, taking into account that 

economic development is essential for adopting measures to adress climate 

change”
59

 

Dalam konteks ini, penanganan perubahan iklim tidak semata-mata 

menyangkut isu lingkungan, namun memiliki keterkaitan yang erat dengan 

pembangunan ekonomi dalam negara sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan 

berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan peralihan dalam pendekatan 

menghadapi perubahan iklim, dari yang awalnya hanya fokus pada upaya 

pengurangan emisi gas rumah kaca, menuju pendekatan yang lebih komprehensif 

sambil tetap mempertahankan kesinambungan dan keseimbangan antara 

perkembangan ekonomi, sosial-budaya dan pemulihan lingkungan melalui 

platform pembangunan rendah karbon.
60

 

Pembangunan rendah karbon (PRK) merupakan platform pembangunan 

baru yang bertujuan mempertahankan pertumbuhan ekonom dan sosial melalui 

aktivitas pembangunan rendah emisi serta mengurangi penggunaan sumber daya 

alam yang eksploitatif. Lebih spesifiknya PRK adalah inisiatif kegiatan yang 

bertujuan untuk mengurangi emisi GRK dengan dampak yang langsung 

berkontribusi pada peningkatan aspek ekonomi dan sosial masyarakat. Hal ini 

dapat dicapai melalui pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam secara 

berkelanjutan. Proyek ini melibatkan berbagai sektor seperti kehutanan, pertanian, 

                                                           
59 Dokumen resmi United Natins Framework Convention on Climate Change (29 Juli 

2023) 

60 Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, RENCANA STRATEGIS 2021-2024 (Jakarta 

31 Oktober 2021) h.34. 
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energi transportasi, limbah sesuai dengan sektor-sektor prioritas dalam proyek 

PRK.
61

 

Dalam sasaran dan indikator RPJMN 2020-2024, rehabilitasi mangrove 

merupakan bagian dari sasaran peningkatan kualitas lingkungan hidup dan 

pembangunan rendah karbon. Karena memiliki peran yang signifikan dalam 

mencegah, mengurangi dan menyerap karbon.
62

 Untuk mempercepat rehabilitasi 

mangrove, pemerintah Indonesia kemudian membentuk sebuah bada non-

struktural melalui perpres No.120/2020 yaitu Badan Restorasi Gambut dan 

Mangrove (BRGM). BRGM bertugas memfasilitasi percepatan pelaksanaan 

restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove.
63

 

Badan restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove memiliki peran penting 

dalam mencapai prioritas nasional terkait peningkatan kualitas lingkungan hidup 

dan pembangunan emisi rendah karbon. Dalam sasaran pembangunan tersebut 

terdapat beberapa upaya yang terkait dengan tugas dan fungsi BRGM, yakni 

sebagai berikut:  

1. Pemulihan lahan berkelanjutan dengan salah satu indikatornya: jumlah 

lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan dan difasilitasi restorasi gambut per 

tahun dari 122.833 hektar menjadi 330.000 hektar (2024);  

2. Rendah karbon pesisir dan laut dengan indikatornya yaitu luas 

pemulihan ekosistem mangrove dan pantai dari 1.000 hektar menjadi 5.000 hektar 

                                                           
61Sekretariat Pembangunan Rendah Karbon Indonsia, Tujuh Proyek Implementasi 

Pembangunan Renah Karbon Indonesia (Jakarta Mei 2020) h.3-4. 

62Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, RENCANA STRATEGIS 2021-2024 (Jakarta 

31 Oktober 2021) h.34. 
63 Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, Tentang BRGM di akses dari website resmi 

BRGM https://brgm.go.id/tentang-brgm. (01 Agustus 2023) 

https://brgm.go.id/tentang-brgm
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(2024) Berdasarkan Perpres No. 120 Tahun 2020 tentang BRGM, pelaksanaan 

percepatan rehabilitasi mangrove seluas 600.000 hektar hingga tahun 2024. 
64

 

Rencana Strategis BRGM terkait restorasi mangrove periode tahun 2021-

2024 ini juga menetapkan 4 (empat) tema pengarusutamaan (mainsteaming), di 

mana antara satu tema pengarusutamaan dengan yang lainnya saling terkait dan 

saling mendukung sebagaimana yang tertulis dalam dokumen Renstra BRGM 

2021-2024.
65

  

1. Pengarusutamaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan  

Pembangunan berkelanjutan mencakup 17 tujuan yang saling terkait termasuk 

kerentanan bencana dan perubahan iklim. Pada dasarnya pembangunan yang 

berkelanjutan berarti pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini 

tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan 

melalui tiga pilar yaitu pilar sosial, ekonomi dan lingkungan. Oleh karena itu, 

meskipun restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove menekankan pada aspek 

perbaikan lingkungan, dalam praktiknya akan mengedepankan pendekatan 

partisipasi dan kolaborasi semua pihak serta peningkatan kesejahteraan. Sebagai 

wujud dari prinsip berkelanjutan, BRGM akan mengedepankan rehabilitasi 

mangrove melalui integrasi dalam pembangunan desa, dimana ukuran-ukurannya 

sejalan dengan kebutuhan masyarakat.
66

 

 

                                                           

64Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, RENCANA STRATEGIS 2021-2024 (Jakarta 

31 Oktober 2021) h.73. 

65Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, RENCANA STRATEGIS 2021-2024 (Jakarta 

31 Oktober 2021) h.71. 
66Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, RENCANA STRATEGIS 2021-2024 (Jakarta 

31 Oktober 2021) h.71. 
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2. Pengarusutamaan Gender (PUG)  

Tujuan pendekatan inklusi gender, yang di sebut sebagai pengarusutamaan 

gender adalah untuk memastikan bahwa akses, partisipasi, kendali dan manfaat 

dari usaha restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove dapat dinikmati secara 

setara oleh semua anggota masyarakat, baik perempuan maupun laki-laki. 

Pendekatan inklusi gender akan diintegrasikan dalam perencanaan dan 

pelaksanaan awal.
67

 

3. Pengarusutamaan Modal Sosial dan Budaya  

Pengarusutamaan modal sosial dan budaya memiliki tujuan yang terfokus 

pada penghargaan terhadap warisan budaya masyarakat dan sekaligus usaha untuk 

melestarikan serta memajukan kebudayaan bangsa. Di samping itu, penggunaan 

pengetahuan lokal tradisional, kebijaksanaan lokal, dan norma-norma sosial yang 

berlaku di lingkungan setempat diakui sebagai pendekatan dan strategi yang 

sangat penting untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan dalam restorasi 

gambut dan rehabilitasi mangrove.
68

 

Dalam pelaksanaan rehabilitasi mangrove yang diawasi oleh BRGM, 

kolaborasi dan partisipasi masyarakat serta kemampuan mereka berdiri sendiri 

menjadi fokus utama. Dengan kata lain penggunaan aspek modal sosial dan 

budaya, kebijaksanaan lokal serta pengetahuan tradisional yang digabungkan 

                                                           
67 Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, RENCANA STRATEGIS 2021-2024 (Jakarta 

31 Oktober 2021) h.72. 
68 Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, RENCANA STRATEGIS 2021-2024 (Jakarta 

31 Oktober 2021) h.72. 
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dengan metode teknis perlindungan dan pengelolaan mangrove menjadi suatu 

keharusan yang tidak bisa diabaikan. 
69

 

4. Pengarusutamaan Transformasi Digital  

Penggunaan teknologi digital merupakan salah satu cara untuk 

meningkatkan efisiensi, kemudahan, dan kecepatan restorasi gambut dan 

rehabilitasi mangrove. tidak hanya itu, penerapan teknologi digital juga akan 

mendorong perkembangan teknologi sejenis yang dapat berkontribusi pada 

peningkatan daya saing nasional dan pertumbuhan ekonomi di masa depan bagi 

Indonesia. Contoh dari penggunaan teknologi digital meliputi manajemen data 

dalam rehabilitasi mangrove, sistem manajemen pengetahuan rehabilitasi 

mangrove, pemantauan dan pelaksanaan rehabilitasi mangrove dan berbagai aspek 

lainnya.
70

 

Untuk melaksanakan arah kebijakan percepatan rehabilitasi mangrove 

dibutuhkan kerangka pendanaan yang besar. Untuk memenuhi target rehabilitasi 

mangrove seluas 600.000 hektar diperkirakan membutuhkan biaya yang besar 

hingga 26 triliun rupiah. Untuk ini BRGM menyiapkan empat skema pendanaan 

selain berdasarkan APBN dan APBD, seperti yang telah dilakukan sebelumnya. 

Selanjutnya melalui skema hibah dan pinjaman, dari pihak-pihak yang 

berminat untuk berpartisipasi dalam kegiatan rehabilitasi mangrove, ketiga yaitu 

skema investasi izin usaha pengelolaan mangrove untuk jasa lingkungan. Dan 

selanjutnya lewat skema kewajiban rehabilitasi daerah aliran sungai dengan izin 

                                                           

69Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, RENCANA STRATEGIS 2021-2024 (Jakarta 

31 Oktober 2021) h.72. 
70 Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, RENCANA STRATEGIS 2021-2024 (Jakarta 

31 Oktober 2021) h.73 
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pinjam pakai kawasan hutan. Dan keempat, skema tanggung jawab sosial 

perusahaan (CSR) dan dana hibah sukarela dengan korporasi atau lembaga 

filantropi.
71

  

Dalam mempercepat target pencapaian rehabilitasi mangrove, BRGM 

melakukan berbagai kerja sama dengan lembaga internasional dari berbagai 

negara. Pada Februari 2022, Indonesia menandatangani nota kesepahaman dengan 

Uni Emirat Arab untuk pengembangan mangrove di Bangka Belitung seluas 

10.000 hektar. Kemudian pada Maret 2022, ada juga kerja sama dengan Singapura 

untuk mengembangkan riset ekonomi biru sebagai solusi mitigasi perubahan 

iklim. Dalam kerja sama riset ini, Indonesia mengusulkan beberapa alternatif 

lokasi untuk proyek percontohan.
72

 

Indonesia dengan Bank Dunia juga menjalin kerja sama dalam proyek 

mangrove untuk ketahanan pesisir (M4CR). Proyek ini fokus pada program 

rehabilitasi mangrove, konservasi, dan pengembangan masyarakat pesisir. Lokasi 

untuk proyek percontohan meliputi Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Timur, dan 

Kalimantan Utara.

                                                           
71Rama Maulana, Skema Rehabilitasi Biaya Rehabilitasi Mangrove diakses dari 

https://www.forestdigest.com/detail/1899/biaya-rehabilitasi-mangrove (29 juli 2023) 

72Pradipta Pandu, Kerja sama Internasional Atasi Kendala Pendanaan Pemulihan 

Mangrove. Diakses dari https://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/07/19/kerja-sama-

internasional-atasi-kendala-pendanaan-pemulihan-mangrove? (18 Juni 2023). 

https://www.forestdigest.com/detail/1899/biaya-rehabilitasi-mangrove%20(29
https://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/07/19/kerja-sama-internasional-atasi-kendala-pendanaan-pemulihan-mangrove
https://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/07/19/kerja-sama-internasional-atasi-kendala-pendanaan-pemulihan-mangrove
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

A. Bentuk Kerja sama World Bank dan Pemerintah Indonesia  

Kemitraan antara Indonesia dan World Bank telah berlangsung selama 

beberapa dekade dan memiliki berbagai fokus kerjasama. World bank atau Bank 

dunia adalah lembaga keuangan internasional yang memberikan pinjaman dan 

bantuan teknis kepada negara-negara anggotanya untuk pembangunan ekonomi 

dan mengatasi kemiskinan. Kemitraan Indonesia dan World Bank dimulai sejak 

Indonesia menjadi anggota World bank pada tahun 1968. Sejak saat itu World 

bank telah memberikan bantuan keuangan dan dukungan teknis kepada Indonesia 

dalam berbagai proyek dan program pembangunan hingga saat  ini.
73

 

Pada bulan Mei 2021, World Bank dan Indonesia memperbaharui 

kemitraannya melalui kerangka kerja kemitraan negara (Country Partnership 

Framework atau yang disingkat CPF) untuk periode 2021-2025 setalah 

dirampungkannya dokumen Systematic Country Diagnostics (SCD) serta berbagai 

rangkaian konsultasi dengan pemerintah, masyarakat sipil dan sektor swasta. 

Kerangka kerja kemitraan ini akan memandu kerja sama Indonesia ke depannya 

dengan World bank dan akan diselaraskan dengan prioritas pembangunan jangka 

menengah Indonesia sebagaimana yang telah tertera dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Indonesia (RPJMN).
74

 

                                                           
73The World Bank. Indonesia dan Bank Dunia: Kemitraan dari Waktu ke Waktu di akses 

dari https://www.worldbank.org/in/news/feature/2018/10/02/indonesia-and-the-world-bank-

partners-through-time (12 Juli 2023) 

74The World Bank, Indonesia: Kerangka Kerja Kemitraan Baru Berfokus Pada Pemulihan 

Perekonomian Dan Pertumbuhan Jangka Panjang. Diakses dari website resmi Bank Dunia 

https://www.worldbank.org/in/news/feature/2018/10/02/indonesia-and-the-world-bank-partners-through-time%20(12
https://www.worldbank.org/in/news/feature/2018/10/02/indonesia-and-the-world-bank-partners-through-time%20(12
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Kerangka kemitraan ini akan mendukung pemerintah Indonesia dalam 

meningkatkan pemulihan ekonomi pasca Covid-19 serta berorientasi terhadap 

pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Untuk lebih spesifiknya terdapat beberapa 

bidang dalam kerangka kerja ini di antaranya yaitu; penguatan daya saing dan 

ketahanan ekonomi, peningkatan prasarana (infrastruktur), peningkatan modal 

manusia dan pemeliharaan secara berkelanjutan untuk aset-aset alam, mata 

pencaharian berbasis sumber daya alam dan meningkatkan ketahanan terhadap 

bencana. selain itu, terdapat tiga tema lintas bidang yaitu digitalisasi, gender dan 

perubahan iklim.
75

 

Salah satu bidang kerja sama yang mendapat perhatian World Bank adalah 

perubahan iklim. Bank dunia mendukung berbagai upaya Indonesia untuk 

mengurangi dampak dan beradaptasi terhadap perubahan iklim. Dukungan ini 

melibatkan sektor-sektor seperti tata guna lahan, kelautan, dan energi serta 

mendorong pendanaan untuk tindakan iklim (climate financing). Bank dunia juga 

terlibat dalam mendukung program pemerintah Indonesia dalam rehabilitasi 

mangrove nasional dan penetapan harga karbon (karbon pricing) sebagai bagian 

dari upaya untuk meningkatkan pendanaan bagi berbagai aksi iklim.
76

 

Upaya rehabilitasi mangrove menjadi salah satu program yang mendapat 

dukungan dari World Bank. Pihak world bank melihat upaya rehabilitasi 

                                                                                                                                                                
https://www.worldbank.org/in/news/press-release/2021/05/11/indonesia-new-country-partnership-

framework-to-focus-on-economic-recovery-and-long-term-growth  (12 Juli 2023). 

75The World Bank, Kerangka Kerja Kemitraan dengan Indonesia Periode  2021-2025. 

Diakses dari https://www.worldbank.org/in/country/indonesia/brief/indonesia-country-partnership-

framework-2021-2025 (20 Juni 2023). 
76The World Bank, Bank Indonesia di Indonesia, Ikhtisar. diakses dari website Bank 

Dunia 

https://www.worldbank.org/in/country/indonesia/overview#:~:text=Bank%20Dunia%20mendukun

g%20berbagai%20upaya,untuk%20iklim%20(climate%20financing). (21 juni 2023). 

https://www.worldbank.org/in/news/press-release/2021/05/11/indonesia-new-country-partnership-framework-to-focus-on-economic-recovery-and-long-term-growth
https://www.worldbank.org/in/news/press-release/2021/05/11/indonesia-new-country-partnership-framework-to-focus-on-economic-recovery-and-long-term-growth
https://www.worldbank.org/in/country/indonesia/overview#:~:text=Bank%20Dunia%20mendukung%20berbagai%20upaya,untuk%20iklim%20(climate%20financing)
https://www.worldbank.org/in/country/indonesia/overview#:~:text=Bank%20Dunia%20mendukung%20berbagai%20upaya,untuk%20iklim%20(climate%20financing)
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mangrove yang beberapa tahun belakangan dilakukan pemerintah Indonesia 

memberikan dampak yang besar . mengutip pernyataan dari direktur world bank 

untuk Indonesia dan Timor Leste yakni Satu Kahkonen.  

“We command the bold steps taken by government of Indonesia to reverse 

mangrove losses and rehabilitate both degraded and deforested mangrove areas 

and therefore stand to support those efforts. Conservation of Indonesia‟s healthy 

mangroves ecosystem and targeted rehabilitation using global best practices 

brings significant economic returns to the country in the forms of coastal 

resilience, fisheries productivity, tourism potential and climate mitigation. 

Through the project, the World Bank supports the country in promoting green, 

resilient and inclusive development among coastal communities, including by 

strengthening national and sub-national institutions and policies managing 

mangroves and adding value to mangroves by enabling future payments for blue 

carbon contained in mangroves”.
77

 

 

Dalam pernyataan diatas Satu Kahkonen selaku direktur World Bank 

untuk Indonesia dan Timor Leste memberikan apresiasi dan dukungan terhadap 

upaya pemerintah indonesia untuk merehabilitasi kawasan hutan bakau yang 

terdegradasi. Dukungan ini kemudian dikembangkan dalam bentuk proyek 

pembiayaan yang akan diselaraskan dengan Program Rehabilitasi Mangrove 

Nasional Indonesia yang meiliki target untuk merehabilitasi 600.000 (enam ratus 

ribu) hektare mangrove yang terdegradasi hingga tahun 2024.  

Proyek ini akan membantu Indonesia mencapai targetnya untuk 

mengurangi emisi karbon sebesar 29 persen (41 persen dengan bantuan 

internasional pada tahun 2030, sesuai dengan komitmen yang diungkapkan dalam 

kontribusi yang ditentukan secara nasional (NDC) negara tersebut. Selain itu 

proyek ini akan berkontribusi pada komitmen Indonesia dalam sektor 

                                                           
77The World Bank, New Project will Support Large-Scale Mangrove Conservation and 

Restoration in Indonesia. Diakses dari https://www.worldbank.org/en/news/press-

release/2022/06/07/new-project-will-support-large-scale-mangrove-conservation-and-restoration-

in-indonesia (23 Juni 2023) 

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2022/06/07/new-project-will-support-large-scale-mangrove-conservation-and-restoration-in-indonesia%20(23
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2022/06/07/new-project-will-support-large-scale-mangrove-conservation-and-restoration-in-indonesia%20(23
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2022/06/07/new-project-will-support-large-scale-mangrove-conservation-and-restoration-in-indonesia%20(23
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pemanfaatan hutan dan penggunaan lahan lainnya (FOLU) Net Sink 2030, yang 

bertujuan untuk mengubah sektor FOLU, termasuk hutan bakau sebagai bagian 

integralnya, menjadi penyimpan karbon pada tahun 2030.
78

 

Program Mangrove For Coastal Resilience (M4CR) merupakan sebuah 

program percepatan rehabilitasi mangrove yang menggunakan skema pendanaan 

dari World Bank. Kerja sama ini merupakan inisiatif yang dilakukan oleh 

pemerintah Indonesia dengan mengajukan dukungan keuangan ke World Bank. 

Pertimbangan untuk melakukan kerjasama ini berdasarkan pada keinginan 

pemerintah indonesia untuk mempercepat target rehabilitasi mangrove nasional 

yang membutuhkan biaya yang besar. 

Dari sisi world bank, kerjasama ini akan membantu memenuhi komitmen 

untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia. Program M4CR 

membantu mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan, seperti perlindungan 

lingkungan, peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, dan kontribusi 

terhadap tujuan global, seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Hal 

ini selaras dengan penyataan Satu Kahkonen selaku direktur World Bank untuk 

Indonesia dan Timor Leste bahwasanya  melalui kesepakatan pada proyek ini, 

Bank Dunia memberikan dukungan dalam mendorong pembangunan hijau, 

berketahan dan inklusif dikalangan masyarakat pesisir.
79

 

                                                           

78 The World Bank, Indonesia Mangrove For Coatal Resilience Project (P178009), (Mei 

2022) 
79 The World Bank, New Project will Support Large-Scale Mangrove Conservation and 

Restoration in Indonesia. Diakses dari https://www.worldbank.org/en/news/press-

release/2022/06/07/new-project-will-support-large-scale-mangrove-conservation-and-restoration-

in-indonesia (23 Juni 2023) 

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2022/06/07/new-project-will-support-large-scale-mangrove-conservation-and-restoration-in-indonesia%20(23
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2022/06/07/new-project-will-support-large-scale-mangrove-conservation-and-restoration-in-indonesia%20(23
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2022/06/07/new-project-will-support-large-scale-mangrove-conservation-and-restoration-in-indonesia%20(23
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Inisiatif untuk kerjasama ini selanjutnya ditindaklanjuti melalui 

penandatanganan Loan Agreement antara Kementerian Keuangan dengan Bank 

Dunia serta penandatanganan Grant Agreement dengan Badan Pengelola Dana 

Lingkungan Hidup dengan periode pencairan dana selama 5 tahun yakni periode 

tahun 2022-2027.
80

 Fase selanjutnya diadakan konsultasi publik terkait program 

ini yang melibatkan berbagai stakeholder dari tingkat pusat maupun daerah untuk 

merumuskan keberlanjtan program ini melalui dokumen kerangka kerja proyek 

mangrove for coastal resilience (M4CR). 

Berdasarkan dokumen kerangka kerja proyek mangrove for coastal 

resilience, Untuk mendukung pengelolaan Mangrove di Indonesia yang 

berkelanjutan dan jangka panjang, Program M4CR menerapkan “pendekatan 

lanskap” yang komprehensif. Pendekatan yang berbasis lanskap akan 

meningkatkan layanan ekosistem dan mata pencaharian masyarakat pesisir 

sasaran. Metode lanskap ini digunakan untuk mencapai tujuan lingkungan hidup, 

sosial dan ekonomi di wilayah yang ditargetkan sambil juga mendorong 

peningkatan hasil mata pencaharian. .
81

 

Dalam perspektif Green theory pendekatan berbasis lanskap dalam 

memecahkan masalah lingkungan saat ini merupakan sebuah langkah positif 

karena pendekatan ini memungkinkan integrasi antara sumber daya alam, 

                                                           

80Sekretariat Jendral Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Keputusan Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang Organisasi Pelaksana Program 

Mangrove For Coastal Resilience (Jakarta 8 November 2022) h. 4. 

81Republik Indonesia, KERANGKA KERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 

DAN SOSIAL: Proyek Mangrove Untuk Ketahanan Masyarakat di Kawasan Pesisir. di akses dari 

https://documents1.worldbank.org/curated/en/099435103112249866/text/Kerangka0Penge00dan0

Sosial0P178009.txt (juni 2023) h.17. 

https://documents1.worldbank.org/curated/en/099435103112249866/text/Kerangka0Penge00dan0Sosial0P178009.txt
https://documents1.worldbank.org/curated/en/099435103112249866/text/Kerangka0Penge00dan0Sosial0P178009.txt
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keanekaragaman hayati, dan fungsi ekosistem. Dalam konteks ini, pendekatan 

berbasis lanskap dapat membantu memastikan bahwa keberlanjutan ekologis 

diutamakan dalam penggunaan dan pengelolaan lahan. Lebih lanjut lagi 

pendekatan lanskap memiliki tujuan menghindari perusakan lingkungan yang 

disebabkan oleh praktik-praktik konvensional yang tidak berkelanjutan. Dengan 

melihat lanskap sebagai kesatuan yang utuh, upaya ini dapat meminimalkan 

dampak negatif terhadap lingkungan  

Pendekatan berbasis lanskap juga selaras dengan kerangka kerja “3M” 

BRGM yaitu Memulihkan, meningkatkan dan mempertahankan yang 

mendefinisikan prosedur pengelolaan wilayah mangrove dalam berbagai kondisi 

integritas (seperti utuh, terdegradasi atau terdeforestasi) untuk memastikan 

lanskap mangrove dikelola secara menyeluruh. Dengan memanfaatkan 

pendekatan berbasis desa pemerintah untuk pembangunan pedesaan, Mangrove 

Stewarship Village atau yang di kenal dengan Desa Mandiri Peduli Mangrove 

juga akan di integrasikan ke dalam proyek ini untuk mengelola Mangrove. 

Metode ini memungkinkan masyarakat untuk mendorong pengelolaan mangrove 

berkelanjutan selain mendorong peningkatan ekonomi lokal dan pemberdayaan 

masyarakat.
82

 

Program M4CR memiliki tujuan untuk mendukung target rehabilitasi 

mangrove nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar ekosistem 
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mangrove serta memperkuat pengelolaan ekosistem mangrove secara 

berkelanjutan melalui kebijakan pendukung. Program ini menggunakan 

“pendekatan lanskap” yang komprehensif, melibatkan intervensi biofisik, serta 

dukungan kegiatan sosial ekonomi masyarakat melalui program Desa Mandiri 

Peduli Mangrove. Program ini akan dilakukan pada 75.000 ha ekosistem 

mangrove di 4 provinsi, yakni Sumatra Utara, Riau, Kalimantan Timur dan 

Kalimantan Utara. 

Dalam memenuhi tujuan pengembangan proyek, proyek M4CR disusun 

menjadi beberapa komponen dan sub-komponen yang mana terdapat empat 

pembagian komponen sebagaimana yang dijelaskan dalam siaran pers konsultasi 

publik Mangrove for Coastal Resilience Project. Untuk pelaksanaan komponen 

satu sendiri berdasarkan persetujuan kedua belah pihak menggunakan skema 

pembiayaan grant (hibah) sebesar 19 juta USD yang berasal dari Sustainable 

Landscape Management (SLMP) dan Multi-Donor Trust Fund (MDTF) dan untuk 

pelaksanaan komponen lainnya skema pembiayaannya adalah loan (hutang) 

sebesar 400 juta USD.
83

  

Alokasi pembiayaan proyek senilai US$400 juta dari Bank Internasional 

untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (IBRD) dalam dua bentuk, yaitu 

berdasarkan PBCs (Perfomance Based Conditions) atau kondisi berbasis kinerja 

dan pembiayaan berbasis input.
84

 

                                                           

83Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Konsultasi publik Mangrove For Coastal 
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1. US$100 Juta Berdasarkan PBCs: Dari total US$400 juta, sejumlah 

US$100 juta direncanakan akan dicairkan atau diberikan kepada pihak 

yang menjalankan proyek berdasarkan pencapaian Kondisi Berbasis 

Kinerja (PBCs). Ini berarti bahwa penerima dana harus mencapai sejumlah 

hasil atau kinerja tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya dalam 

kesepakatan proyek. Jika tujuan kinerja ini tercapai, maka dana sejumlah 

US$100 juta tersebut akan dicairkan kepada penerima dana. PBCs 

bertujuan untuk mendorong pencapaian hasil yang lebih baik dan 

memberikan insentif bagi pihak yang menjalankan proyek untuk bekerja 

efektif dan efisien.
85

 

2. US$300 Juta Pembiayaan Berbasis Input: Sisa pembiayaan sebesar 

US$300 juta akan diberikan sebagai pembiayaan berbasis input. Ini berarti 

bahwa dana ini akan dialokasikan berdasarkan pengeluaran yang 

dilakukan dalam proyek, seperti biaya tenaga kerja, bahan, dan sumber 

daya lain yang digunakan dalam pelaksanaan proyek. Pembiayaan berbasis 

input ini tidak tergantung pada hasil atau kinerja tertentu yang dicapai, 

tetapi lebih berfokus pada biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan 

proyek.
86

 

Untuk lebih jelasnya mengenai berbagai komponen dan pembiayaannya 

akan dipaparkan lebih detail sebagaimana yang tertulis dalam kerangka kerja 
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pengelolaan proyek yang telah dibuat oleh kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan meliputi: 

1. Komponen pertama meliputi Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan 

Pengelolaan Mangrove. 

Komponen ini bertujuan untuk memperkuat Kebijakan dan Kelembagaan 

yang memungkinkan adanya peningkatan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, 

rehabilitasi dan pembiayaan ekosistem mangrove. komponen ini pada intinya akan 

melakukan kegiatan pendukung  terkait dengan regulasi, tata kelola kelembagaan, 

sampai ke penyusunan sistem monitoring dan evaluasi yang arahnya ke valuasi 

karbon. Komponen ini terdiri dari empat sub-komponen sebagai pendukung 

kegiatan rehabilitasi yang akan dilaksanakan oleh pelaksana proyek.
87

  

a. Sub-komponen 1.1 penguatan kebijakan dan kelembagaan 

pengelolaan mangrove;  

b. Sub-komponen 1.2 mencatat dan membentu ulang peta mangrove 

nasional. 

c. Sub-komponen 1.3 registrasi dan pemantauan pelaksanaan 

restorasi mangrove. 

d. Sub-komponen 1.4 memfasilitasi pembayaran untuk karbon biru 

(Blue Carbon) 
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Untuk pembiayaannya sendiri sebagaimana telah di sebutkan sebelumnya 

menggunakan skema pembiayaan hibah (grant financing)
88

. US$15 juta sebagai 

hibah dari Sustainable Landscape Management (SLMP) dan US$4 juta dari Multi-

Donor Trust Fund (MDTF) serta MDTF kelautan indonesia. Dana SLMP MDTF 

akan membiayai Sub-komponen 1.1, 1.2 dan 1.3, sejalan dengan tujuannya untuk 

mendukung pengelolaan lanskap yang lebih baik, sementara MDTF Kelautan 

Indonesia akan membiayai Sub-komponen 1.4, sejalan dengan tujuannya 

mempromosikan inovasi keuangan biru.
89

 

2. Komponen kedua yaitu Merehabilitasi dan Melestarikan Ekosistem 

Mangrove. 

Proyek ini bertujuan untuk menyelamatkan dan menjaga keberlanjutan 

hutan Mangrove dengan melibatkan masyarakat lokal dan berfokus pada 

rehabilitasi, Pengelolaan dan Perlindungan ekosistem Mangrove. Tujuan dari 

komponen ini adalah untuk merehabilitasi mangrove seluas 75.000 ha melalui 

pendekatan 3M yaitu (Memulihkan, Meningkatkan dan Mempertahankan).
90

 

Melalui pendekatan berbasis rehabilitasi akan menggeser fokus dari kepentingan 

jangka pendek manusia atau kepentingan ekonomi tertentu menuju pemahaman 

yang lebih mendalam tentang nilai-nilai ekologi jangka panjang. 
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Komponen ini terdiri dari dua sub-komponen yaitu rehabilitasi Lanskap 

mangrove dan pengelolaan lanskap mangrove berkelanjutan. Komponen ini 

sebagian akan diimplementasikan melalui pencairan berdasarkan Kondisi Berbasis 

Kinerja (IPF-PBC) (hingga US$100 juta). Ini akan membiayai tenaga kerja untuk 

rehabilitasi hutan bakau (melalui skema cash-for-work), barang (bahan tanaman), 

peralatan, jasa konsultan individu dan perusahaan, infrastruktur, dan biaya 

operasional. Dan sebagian lainnya akan dibiayai melalui pencairan dana 

investment Project financing IBRD berdasarkan pengeluaran yang dilakukan 

dalam proyek .
91

 

3. Komponen tiga meliputi Peningkatan Peluang Mata Pencaharian 

Masyarakat di Kawasan Mangrove 

Komponen ini bertujuan untuk pengembangan dan peningkatan usaha 

berkelanjutan berbasis mangrove seperti perikanan tangkap, hasil hutan bukan 

kayu, pertanian pesisir dan ekowisata. Dengan tujuan untuk mengurangi tekanan 

degradasi pada hutan mangrove dan meningkatkan peluang mata pencaharian 

yang berkelanjutan titik termasuk komponen ini akan membiayai berbagai aspek 

termasuk jasa konsultasi, barang dana hibah untuk akses pembiayaan bagi usaha 

kecil dan biaya operasional seperti pelatihan dan lokakarya seluruh implementasi 

dari komponen ini akan dilakukan melalui pencairan dana investment Project 

financing IBRD berdasarkan pengeluaran yang dilakukan dalam proyek.
92

 

4. Manajemen Proyek 
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Komponen ini akan mendukung koordinasi proyek, biaya operasional, 

pengadaan barang-barang penting dan peralatan kantor serta kegiatan manajemen 

untuk memastikan proyek dikelola dengan baik secara efektif sesuai dengan 

tujuan proyek dan prosedur fidusia. Hal ini juga akan mencakup pemantauan dan 

evaluasi, pengelolaan lingkungan hidup dan sosial serta kegiatan fidusia, pelibatan 

pemangku kepentingan, dan komunikasi. Selain itu, komponen ini juga akan 

membiayai pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi, termasuk untuk 

pemantauan karbon dan verifikasi pencapaian PBC.
 93

 

Adapun Susunan Anggota Organisasi pelaksanaan program Mangrove For 

Coastal Resilience sebagaimana yang telah disebutkan dalam surat keputusan 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meliputi; 

Ketua : Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, 

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi  

Wakil Ketua : Direktur Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan, 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Anggota:  

a. Sekretaris Badan Restorasi Gambut dan Mangrove  

b. Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan  

c. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan 

dan Perikanan  

d. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan  
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e. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko, 

Kementerian Keuangan  

f. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan  

g. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam 

Negeri  

h. Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi  

i. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional
94

  

Untuk lebih jelasnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

(KLHK) akan menjadi badan pelaksanaan proyek, yang akan mengelola proyek 

ini melalui kantor pengelola proyek atau project Management Office (PMO) yang 

diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal pengelolaan daerah aliran sungai dan 

rehabilitasi hutan (PDASRH). Badan pelaksanaan ini akan memiliki tanggung 

jawab atas seluruh manajemen koordinasi dan pemantauan pelaksanaan proyek. 

tugasnya meliputi memastikan alokasi anggaran tahunan yang memadai, meninjau 

dan mengonsolidasikan rencana kerja tahunan serta pelaporan teknis dan 

keuangan.
95
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Di tingkat pusat, proyek ini akan dilaksanakan oleh KLHK dan BRGM, 

masing-masing didukung oleh unit pelaksana proyek (Project implementation 

Unit PIU). BRGM akan bertanggung jawab sebagai badan pelaksana untuk 

Komponen 2 dan 3 dengan sekretaris BRGM sebagai pimpinan sementara itu, 

KLHK yang dipimpin oleh Sekretaris Ditjen PDASRH, akan memimpin 

pelaksanaan komponen 1 dan memberikan dukungan untuk pelaksanaan 

komponen 2 dan 3 termasuk identifikasi lokasi untuk rehabilitasi dan konservasi, 

pengembangan peraturan serta Pemantauan dan evaluasi.
96

  

Pelaksanaan di tingkat daerah akan dipimpin oleh BRGM dengan bekerja 

sama dengan KLHK. proses pelaksanaan proyek akan didukung oleh unit 

pelaksana teknis KLHK di tingkat provinsi yang diwakili oleh Balai pengelolaan 

daerah aliran sungai dan hutan lindung BPDASHL. kegiatan proyek di dalam 

kawasan hutan akan dikoordinasikan bersama BPDASHL KLHK, sementara 

kegiatan di dalam kawasan non hutan akan dijalankan oleh BRGM dengan bekerja 

sama dengan pemerintah daerah atau lembaga swadaya masyarakat. 

Untuk pengelolaan dana proyek ini badan pengelola dana lingkungan hidup 

di bawah kementerian keuangan akan berperan sebagai pengelola dana di bawah 

kerangka mangrove. BPDLH akan bertanggung jawab sebagai penghubung dan 

koordinator dengan kemenkeu terutama dalam hal penarikan dari kas negara. 

selain itu BPDLH juga akan menjadi pihak yang bertanggung jawab untuk 

menyalurkan dana ke PMO, PIU DAN PPIU. melalui pengaturan ini, diharapkan 
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dapat mengurangi beban administrasi pada badan pelaksanaan proyek dan 

mendukung PMO dalam mengkonsolidasikan laporan keuangan dari semua PIU 

dan PPIU.
97

 

 

 

Tabel Peran dan Tanggung Jawab 

Komponen 
Lembaga 

Utama 

C.1 Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Pengelolaan Mangrove 

1.1 Penguatan Kebijakan. Tata Kelola dan Koordinasi KLHK 

1.2 Mencatat dan Membentuk Ulang Peta Mangrove Nasional KLHK 

1.3 Pemantauan Pelaksanaan Rehabilitasi Mangrove KLHK 

1.4 Memfasilitas Pembayaran Blue Carbon KLHK 

C.2 Rehabilitasi dan Mendorong Pengelolaan Lanskap Mangrove Berkelanjutan 

2.1 Rehabilitasi Mangrove BRGM/KLHK 

2.2 Pengelolaan Lanskap Mangrove Berkelanjutan BRGM/KLHK 

C.3 

Meningkatkan Peluang Mata Pencaharian bagi Masyarakat di Kawasan 

Mangrove 

3.1 Mata Pencaharian Berbasis Masyarakat BRGM/KLHK 

3.2 Pengembangan Usaha Kawasan Pesisir BRGM/KLHK 

C.4 Manajemen Proyek  

Sumber: Kerangka Kerja Proyek untuk ketahanan Masyarakat Pesisir
98
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Pelaksanaan dari kerjasama ini disesuaikan dengan kerangka kerja 

lingkungan hidup dan sosial (Environmental and social framework/ESF) Bank 

Dunia. ESF sendiri merupakan kerangka kerja lingkungandan sosial yang 

diterapkan oleh Bank Dunia dalam proyek-proyek yang didukungnya. ESF di 

rancang untuk memastikan bahwa proyek-proyek yang didanai oleh Bank Dunia 

mematuhi standar lingkungan dan sosial yang ada, serta mempromosikan 

pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan dampak terhadap lingkungan, 

masyarakat dan ekonomi.
99

 

ESF berisi sepuluh standar lingkungan dan sosial (ESS) yang menjelaskan 

persyaratan yang berlaku bagi peminjam; kebijakan lingkungan dan sosial unuk 

pendanaan proyek investasi (Investment Project Financing/IPF), yang 

menjelaskan persyaratan yang berlaku bagi bank; dan pedoman lingkungan dan 

sosial untu IPF dan pedoman mengatasi resiko dan dampak pada individu atau 

kelompok yang terpinggirkan atau rentan. Ini berlaku untuk semua proyek IPF 

yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Oktober 2018. 

ESF mendukung pembangunan yang hijau, tangguh dan inklusif dengan 

memperkuat perlindungan bagimasyarakat dan lingkungan serta membuat 

kemajuan penting dalam bidang-bidang seperti tenaga kerja, inklusi  dan non-

diskriminasi gender, perubahan iklim, keanekaragaman hayati, kesehatan dan 

keselamatan masyarakat, dan keterlibatan pemangku kepentingan. Ini 
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menggunakan pendekatan berbasis resiko dan proporsional yang menerapkan 

pengawasan sumber daya yang ditingkatkan pada proyek-proyek kompleks dan 

memungkinkan respon yang lebih besar terhadap perubahan dalam keadaan 

proyek melalui manajemen risiko adaptif dan keterlibatan pemangku kepentingan. 

Ini mendorong manajemen risiko lingkungan dan sosial yang terintegrasi.
100

 

ESF menekankan pada penguatan system dan lembaga manajemen 

lingkungan dan sosial nasional, serta mendukung pembangunan kapasitas negara 

peminjam. Hal ini akan mendorong transparansi yang ditingkatkan dan 

keterlibatan pemangku kepentingan melalui pengungkapan informasi yang tepat 

waktu, konsultasi berkelanjutan sepanjang siklus proyek, serta mekanisme 

pengaduan responsive untuk memfasilitasi penyelesaian masalah dan keluhan dari 

pihak yang terpengaruh oleh proyek.
101

 

Dalam konteks "Environmental and Social Framework" (ESF) Bank 

Dunia, teori hijau memandang ESF sebagai langkah positif menuju 

pengembangan berkelanjutan yang memperhatikan dampak lingkungan dan sosial 

dari proyek-proyek yang didukung oleh Bank Dunia. Pendekatan berbasis risiko 

dalam ESF dan penekanan pada manajemen risiko adaptif serta keterlibatan 

pemangku kepentingan dianggap sebagai langkah penting dalam memastikan 

bahwa proyek-proyek yang didukung tidak hanya berfokus pada pertumbuhan 

ekonomi, tetapi juga memperhitungkan dampak lingkungan dan sosialnya. 
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B. Potensi Program Rehabilitasi Mangrove Terhadap Aksi Mitigasi dan 

Adaptasi Perubahan Iklim Indonesia 

Upaya untuk melakukan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim menjadi 

agenda global yang mendesak untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan, dampak yang 

semakin terasa seperti kenaikan muka air laut untuk daerah pesisir.membutuhkan 

solusi yang efektif. Dalam perspektif teori hijau, perubahan iklim adalah 

konsekuensi dari segala tindakan kolektif manusia. prkatik ekonomi manusia yang 

sangat antroposentrisme nyatanya telah mengorbankan lingkungan dan 

mengabaikan efek jangka panjang dari praktik tersebut. Hal ini kemudian 

menyebabkan terjadinya pemanasan globabl dan menyebabkan percepatan 

perubahan iklim.
102

 

Dengan demikian, menurut teori hijau, solusi untuk perubahan iklim 

memerlukan transformasi nilai-nilai manusia, di mana ekologi menduduki tempat 

sentral dalam hubungan manusia dengan lingkungan. Ini melibatkan pengakuan 

atas tanggung jawab kolektif terhadap masa depan bumi dan semua bentuk 

kehidupan yang ada di dalamnya. Hal ini bisa diwujudkan salah satunya melalui 

tindakan rehabilitasi dengan mengembalikan fungsi alam. 

Upaya rehabilitasi kawasan pesisir dengan penanaman mangrove pada saat 

ini menjadi perhatian yang cukup besar dari Pemerintah Indonesia. Hal ini 

disebabkan karena pemulihan ekosistem mangrove merupakan salah satu solusi 

berbasis alam untuk mengatasi perubahan iklim dan selain itu dapat berkontribusi 

pada pemenuhan target NDC Indonesia.  
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Opsi untuk menggunakan solusi berbasis alam dalam menghadapi 

permasalahan iklim semakin populer dalam kebijakan dan wacana iklim 

internasional. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa 102 negara (84% dari negara 

yang menjadi pihak konvensi Kerangka Kerja PBB tentang perubahan iklim) telah 

memasukkan solusi berbasis alam sebagai bagian dari rencana pengurangan emisi 

nasional mereka.
103

 

Lebih jelasnya, solusi berbasis alam untuk perubahan iklim adalah 

serangkaian pendekatan yang menawarkan potensi untuk mengurangi dan 

menghilangkan emisi gas rumah kaca. pendekatan ini bekerja dengan 

meningkatkan kemampuan ekosistem untuk menyerap karbon dioksida atau 

membersihkan ekosistem yang tergradasi sehingga tidak lagi melepaskan emisi 

gas rumah kaca yang berbahaya dan sebaliknya, ekosistem tersebut menjadi 

penyerap bersih karbon.
104

  

Teori hijau cenderung mendukung solusi berbasis alam dalam mitigasi 

perubahan iklim. Ini melibatkan pemanfaatan ekosistem alami untuk menyerap 

karbon dan mengurangi emisi. Terdapat beberapa praktik dalam 

pengimplementasian solusi berbasis alam, secara keseluruhan NbS dapat dibagi 

menjadi empat kategori utama yaitu praktik kehutanan, praktik terkait lahan 

basah, pertanian restoratif dan praktik berbasis laut:  
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change/ (30 Juli 2023) 
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1. Praktik kehutanan meliputi tindakan seperti Penanaman hutan baru, 

membiarkan hutan pulih secara alami, dan meningkatkan pengelolaan 

hutan. upaya yang bertujuan untuk meningkatkan penyerapan karbon 

dan keberlanjutan hutan. 

2.  Praktik terkait lahan basah difokuskan pada konservasi dan restorasi 

lahan gambut serta lahan basah pesisir, termasuk mangrove. tujuan dari 

praktik ini adalah untuk melestarikan ekosistem penting yang juga 

berperan dalam penyimpanan karbon. 

3. Pertanian restoratif mencakup berbagai tindakan mulai dari praktik 

membangun kandungan karbon di tanah seperti pertanian tanpa 

pengolahan dan rotasi tanaman penutup hingga implementasi 

agroforestri dan manajemen ternak yang lebih berkelanjutan  

4. Praktik berbasis laut mencakup upaya memulihkan ekosistem laut 

seperti padang lamun serta Menanam rumput laut atau kerang untuk 

memperluas atau memulihkan ekosistem laut yang rusak
105

 

Ketiga kategori praktik ini yaitu kehutanan lahan basah dan pertanian juga 

berkontribusi pada mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim dengan 

menyimpan karbon, meningkatkan keadilan keanekaragaman hayati dan 

meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim. dengan demikian 

solusi berbasis alam adalah langkah positif dalam upaya melawan perubahan 

iklim karena mereka dapat membantu mengurangi tingkat emisi gas rumah kaca 

dan membantu menjaga keseimbangan iklim bumi. 
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Hal ini selaras dengan asumsi green theory yang menyatakan bahwa teori 

politik hijau harus menyatukan nilai-nilai kesejahteraan manusia dan nilai-nilai 

lingkungan alam dalam harmoni. Ide utamanya adalah mencapai keseimbangan 

antara kesejahteraan manusia dengan keberlanjutan lingkungan. Asumsi ini 

muncul dari pemahaman bahwa manusia tidak bisa mencapai kesejahteraan 

jangka panjang jika lingkungan alam rusak atau tidak dapat mendukung 

kehidupan. Sebaliknya, ekosistem yang sehat dan berkelanjutan juga merupakan 

prasyarat untuk kesejahteraan manusia jangka panjang. Oleh karena itu, teori hijau 

berusaha untuk menciptakan harmoni antara kedua nilai ini, di mana upaya untuk 

meningkatkan kesejahteraan manusia tidak boleh mengorbankan keberlanjutan 

lingkungan, dan sebaliknya.   

Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat adalah kualitas lingkungan 

hidup, dengan adanya rehabilitasi mangrove akan meningkatkan kualitas udara 

dan air serta mampu mengembalikan keseimbangan ekosistem. Ekosistem 

mangrove yang sehat adalah tempat berkembang biak bagi banyak spesies laut 

yang mendukung mata pencaharian nelayan dan masyarakat pesisir yang juga 

akan meningkatkan pendapatan masyarakat. hal ini juga selaras dengan 

keberlanjutan lingkungan. Dimana lingkungan yang berkelanjutan akan terwujud 

dengan menjaga ekologi serta keseimabngan ekosistem sehingga manfaatnya 

dapat dirasakan oleh generasi mendatang.
106

 

Berdasarkan prinsip-prinsip umum keberlanjutan, yang menekankan 

pentingnya mempertahankan sumber daya alam dan lingkungan alami untuk 
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generasi masa depan. Dengan menjaga dan memulihkan mangrove, akan dapat 

memastikan kelangsungan ketersediaan sumber daya alam yang penting dalam 

jangka panjang. Mangrove menyediakan sumber daya alam yang penting bagi 

masyarakat setempat. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Pusat Restorasi dan 

Pengembangan Ekosistem Pesisir KKP hingga tahun 2019, mangrove sangat 

berperan dalam pemasukan pendapatan bagi masyarakat pesisir dengan 

memanfaatkan secara lestari sumber daya alam melalui perikanan, kegiatan 

edukasi, dan ekowisata.
107

 

Secara umum rehabilitasi mangrove melalui program Mangrove for 

Coastal Resilience bertujuan untuk mengurangi kerentanan masyarakat terhadap 

perubahan iklim. Program ini berupaya untuk mengembalikan kondisi mangrove 

yang rusak kembali pada kondisi yang sehat sehingga mampu mengembalikan 

fungsi ekologisnya dan meningkatkan keanekaragaman hayati di sekitarnya. 

Program ini akan berkontribusi pada adaptasi dan mitigasi perubahan iklim 

dengan memperkuat pengelolaan ekosistem mangrove. rehabilitasi dan konservasi 

mangrove (komponen 2) akan membantu mencegah degradasi dan deforestasi 

lebih lanjut, menyimpan karbon dan mengurangi emisi serta meningkatkan 

ketahanan ekosistem pesisir. Mendiversifikasi mata pencaharian dan mendorong 

keberlanjutan lingkungan mata pencaharian. (komponen 3) akan mendukung 

mitigasi dengan mengurangi tekanan pada sumber daya mangrove dan pantai dan 
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akan mendukung adaptasi dengan mengurangi ketergantungan pada mata 

pencaharian yang rentan terhadap resiko iklim.
108

 

1. Potensi Mangrove Terhadap Aksi Mitigasi Perubahan Iklim 

Perubahan iklim global terjadi utamanya disebabkan karena terganggunya 

keseimbangan energi antara bumi dan atmosfer. Keseimbangan tersebut 

dipengaruhi antara lain oleh peningkatan gas-gas rumah kaca (GRK) di atmosfer. 

Peningkatan emisi kebanyakan diakibatkan oleh aktivitas manusia terutama 

pembakaran bahan fosil seperti batu bara dan minyak bumi serta alih guna lahan 

dan kehutanan. 

Efek dari perubahan iklim akan sangat berdampak signifikan bagi 

keberlangsungan hidup di bumi, untuk itu kemudian penting untuk dilakukan 

upaya –upaya untuk mengendalikan perubahan iklim salah satunya dengan 

mitigasi. Dalam website UNFFCC dijelaskan bahwa mitigasi ialah segala upaya 

yang dilakukan untuk menurunkan jumlah emisi yang dilepaskan ke atmosfer dan 

mengurangi konsentrasi karbon. Salah satu pendekatan untuk mencapai ini adalah 

dengan meningkatkan “carbon sink” atau penyerap karbon.
109

 

Carbon sinks merupakan istilah yang merujuk pada reservoir atau tempat 

di alam yang memiliki kemampuan untuk menyerap dan menyimpan gas karbon 

dioksida dari atmosfer. Hutan adalah satu tempat alamiah di bumi yang memiliki 

fungsi untuk menjadi tempat menyerap karbon dioksida. Proses penyerapan 
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karbon dilakukan melalui fotosintesis dimana karbon dioksida (CO2) yang ada 

diudara diserap dan di simpan dalam bentuk biomassa tumbuhan
110

 

Salah satu ekosistem yang sangat produktif menyerap karbon adalah 

ekosistem mangrove yang dikenal dengan istilah karbon biru. Blue carbon adalah 

istilah yang digunakan untuk cadangan emisi karbon yang diserap disimpan dan 

dilepaskan oleh ekosistem pesisir dan laut.
111

 istilah karbon biru dilatarbelakangi 

oleh keadaan karbon yang terserap dan tersimpan di bawah air dan berhubungan 

dengan perairan 

Hutan mangrove berperan penting dalam strategi untuk mitigasi fenomena 

perubahan iklim. Dibandingkan dengan hutan tropis lainnya, dalam beberapa 

penelitian, menemukan bahwa hutan mangrove memiliki kapasitas untuk 

menyimpan karbon yang lebih banyak. Di bagian bawah hutan mangrove, lebih 

banyak karbon yang tersimpan daripada tanah dan air.
112

  Konservasi dan restorasi 

ekosistem mangrove perlu dilakukan untuk menjaga kesinambungan serapan dan 

penyimpanan karbon biru sebagai respon terhadap perubahan iklim, yang 

memiliki potensi simpanan karbon yang besar. Kemampuan mangrove untuk 

menampung cadangan karbon dalam jumlah yang besar memberikan keuntungan 

untuk pengurangan emisi gas rumah kaca.  
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Dalam penelitian yang berjudul pemanfaatan Hutan Mangrove terhadap 

penanganan perubahan iklim di pulau wetar disebutkan beberapa perbandingan 

penyerapan karbon antara ekosistem mangrove dan hutan terestrial. Dalam 

penelitian tersebut dijelaskan bahwa hutan mangrove yang diklasifikasikan 

sebagai lahan basah memiliki stok karbon yang signifikan yang berkisar antara 

800 hingga 1.200 ton per hektar.
113

  

Kepadatan hutan mangrove sebesar empat kali lipat dari hutan tropis biasa. 

Peluang penyimpanan karbon jauh lebih besar. Penghancuran mangrove berlanjut, 

merusak substrat yang terdapat di bawahnya. Mangrove atau bakau, memiliki 

karakteristik yang sama dengan ekosistem lahan basah. Mangrove, dataran pasang 

surut, dan alga menyerap karbon dari atmosfer dan menyimpannya di dalam tanah 

selama ratusan hingga ribuan tahun. Berbeda dengan kebanyakan hutan terestrial, 

ekosistem laut secara terus-menerus mengakumulasi simpanan karbon yang besar 

di sedimen laut.  

Melihat potensi mangrove yang sangat besar terhadap upaya mitigasi 

perubahan iklim, pemerintah indonesia beberapa tahun belakangan gencar 

melakukan aksi rehabilitasi salah satunya yaitu melalui kerjasama dengan world 

bank melalui program mangrove for coastal resilience. Proyek kerjasama ini 

diharapkan mampu membantu Indonesia memenuhi target NDC-nya. 

Hal ini juga selaras dengan pernyataan menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan republik Indonesia, Siti Nurbaya Bakar bahwasanya “keberhasilan 
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proyek ini akan berkontribusi signifikan terhadap pencapaian sasaran 

pengurangan emisi Indonesia yng tercantum dalam Nationally Determined 

Contributions (NDC), serta sasaran kita untuk menjadikan sektor kehutanan dan 

penggunaan lahan sebagai Net Sink pada tahun 2030. Upaya restorasi dan 

konservasi mangrove sangat penting bagi pencapaian sasaran tersebut, dan 

merupakan wujud nyata kuatnya komitmen global Indonesia untuk beradaptasi 

terhadap dan memitigasi berbagai dampak perubahan iklim.
114

 

2. Potensi Mangrove Terhadap Aksi Adaptasi Perubahan Iklim  

Adanya dorongan yang kuat terhadap manusia dalam menghadapi 

terjadinya perubahan iklim pada akhirnya telah menyebabkan terciptanya aksi 

adaptasi terhadap perubahan iklim. IPCC sebelumnya telah mengatakan 

bahwasanya upaya mitigasi dan adaptasi dapat dimaknai sebagai adanya 

perpaduan antara sistem respon dalam upaya meminimalisir pengaruh buruk dan 

sebagai bentuk upaya untuk mengatasi penyebab-penyebab utama dari perubahan 

iklim.
115

  

Dikarenakan adanya tingkatan terhadap kejenuhan karbon yang relatif 

tinggi serta lamanya waktu bagi karbon untuk tinggal di atmosfer yang dapat 

mencapai ratusan tahun, bumi kemudian membutuhkan waktu yang lebih lama 

untuk mengembalikan suhu bumi ke kondisi normal. Hal ini kemudian 

menyebabkan generasi sekarang bahkan hingga generasi-generasi selanjutnya 
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kemungkinan akan merasakan dampak dari adanya perubahan iklim ini. Adanya 

kesadaran yang kuat terhadap perubahan iklim ini kemudian telah menyebabkan 

adanya upaya terhadap aksi adaptasi 

Dari banyaknya dampak yang ditimbulkan dari adanya pengaruh buruk 

dari emisi gas rumah kaca, salah satu dampak yang paling bisa dilihat yakni pada 

terjadinya kenaikan permukaan air laut yang semakin hari semakin tinggi. 

Terjadinya peningkatan air laut dalam prosesnya telah menciptakan efek domino, 

dimana peningkatan air laut telah menyebabkan terjadinya kerusakan pada 

ekosistem laut, sumber pendapatan masyarakat pesisir yang terancam hilang, 

terjadinya erosi hingga yang paling parah yakni terjadinya banjir daerah pesisir. 

Masalah-masalah ini kemudian akan semakin diperparah dengan adanya aktivitas 

antropogenik yang juga terhubung dengan munculnya dampak lingkungan yang 

semakin parah. 
116

 

Kemudian sebagai upaya untuk menanggulangi kemungkinan semakin 

parahnya  masalah-masalah tersebut, negara kemudian muncul dan berusaha 

membuat langkah-langkah berupa strategi mitigasi maupun adaptasi. Adaptasi 

dalam hal ini akan difokuskan terhadap upaya-upaya masyarakat wilayah pesisir 

untuk lebih siap, lebih tahan, dan lebih bersifat proaktif dalam menghadapi 

dampak yang dihasilkan dari perubahan iklim.
117

 

                                                           
116 Bestari Kumala Dewi, Memahami ancaman Kenaikan Permukaan laut di Indonesia 
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Adaptasi Perubahan Iklim Peran kunci mangrove dalam Nationally Determined Contributions. h. 

7. 

https://www.kompas.com/sains/read/2021/12/13/100500123/memahami-ancaman-kenaikan-permukaan-laut-di-indonesia?page=all
https://www.kompas.com/sains/read/2021/12/13/100500123/memahami-ancaman-kenaikan-permukaan-laut-di-indonesia?page=all


72 
 

 
 

Adaptasi kemudian digambarkan memiliki sifat yang holistik dimana 

adaptasi mampu menjangkau semua faktor, termasuk pada faktor sosial, ekonomi, 

dan faktor ekologis.  Adaptasi tidak hanya dapat bermanfaat bagi manusia dalam 

hal sosial dan ekonomi semata, namun lebih dari itu adaptasi juga mampu 

mendukung kesiapan ekologi dalam proses penyesuaian akan perubahan yang 

terjadi.
118

 

Hal ini terjadi karena perubahan iklim sangat susah untuk dikendalikan 

dan memiliki dampak yang besar bagi manusia tidak hanya masa kini, bahkan 

hingga masa depan. Memahami kerentanan akibat adanya perubahan iklim dapat 

dijadikan dasar dalam upaya untuk membangun strategi adaptasi. Tujuan dari 

adanya adaptasi terhadap perubahan iklim pada dasarnya dilakukan untuk 

mempertahankan ekonomi masyarakat, untuk menjamin terciptanya keamanan 

pangan, serta memberikan perlindungan terhadap mata pencaharian rakyat 

setempat dengan cara membangun ketahanan bagi masyarakat terdampak serta 

ketahanan terhadap sektor-sektor lainnya termasuk pada sektor ketahanan 

ekosistem, sistem penghidupan, hingga sektor ekonomi.
119

 

Salah satu sektor yang mendapat perhatian dalam upaya adaptasi 

masyarakat pesisir terhadap perubahan iklim dalam program Mangrove for 

Coastal Resilience project (M4CR) adalah sektor ketahanan ekonomi yang telah 

dijabarkan melalaui berbagai komponen dan sub-komponennya dalam program 
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seperti pada Komponen tiga yang meliputi Peningkatan Peluang Mata 

Pencaharian Masyarakat di Kawasan Mangrove.  

Komponen ini bertujuan untuk pengembangan dan peningkatan usaha 

berkelanjutan berbasis mangrove seperti perikanan tangkap, hasil hutan bukan 

kayu, pertanian pesisir dan ekowisata. Dengan tujuan untuk mengurangi tekanan 

degradasi pada hutan mangrove dan meningkatkan peluang mata pencaharian 

yang berkelanjutan titik termasuk komponen ini akan membiayai berbagai aspek 

termasuk jasa konsultasi, barang dana hibah untuk akses pembiayaan bagi usaha 

kecil dan biaya operasional seperti pelatihan dan lokakarya.
120

 Komponen ini 

kemudian dijabarkan menjadi dua sub-komponen diantaranya: 

a. Mata pencaharian berbasis masyarakat 

Tujuan dari sub-komponen ini adalah untuk meningkatkan keterampilan 

dan pengetahuan para penerima manfaat terkait praktik berkelanjutan 

dalam kegiatan mata pencaharian utama berbasis mangrove seperti 

perikanan tangkap akulture pertanyaan pesisir dan pariwisata komponen 

ini akan mendanai penilaian pasar setempat dengan cepat di tingkat desa 

untuk mengidentifikasi peluang mata pencaharian spesifik di setiap lokasi 

dan mendukung pendirian sekolah lapangan pesisir dengan tujuan untuk 

meningkatkan kapasitas kelompok masyarakat dalam mengembangkan 

mata pencaharian yang berkelanjutan. Sekolah-sekolah ini akan 

menyelenggarakan pelatihan berbasis kelompok secara musiman di mana 
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produsen akan dilatih mengenai produksi praktik produksi berkelanjutan 

manajemen usaha peningkatan dan nilai dan akses layanan keuangan.
121

 

 

b. Pengembangan Usaha Kawasan Pesisir 

Sub-komponen ini akan mendukung pengembangan usahan berkelanjutan 

di rantai nilai komoditas pesisir tertentu dengan mendorong 

pengembangan usaha di rantai nilai ini. kegiatan potensial mencakup  

(i) penilaian kelayakan rantai nilai sebagai panduan bagi desain 

program dana hibah usaha, 

(ii) bantuan teknis dan operasional untuk pendirian dan pengelolaan 

fasilitas dana hibah usaha pesisir, 

(iii) bantuan teknis untuk kegiatan usaha selama masa persiapan 

proposal dan selama pelaksanaan usaha, 

(iv) dua jenis dana hibah usaha yang akan disesuaikan dengan ukuran 

dan kematangan usaha. 

Fasilitas dana hibah usaha semacam ini adalah pendekatan selektif 

berbasis pasar dimana proyek akan mengalokasikan sumber daya bagi ide 

usaha yang berkelanjutan dengan potensi yang paling besar.
122

 

Dengan adanya berbagai komponen ini diharapakn mampu meningkatkan 

ketahanan ekonomi di kawasan pesisir sehingga masyarakat dapat beradaptasi 
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dengan perubahan iklim di bidang ekonomi karena sektor ini adalah salah satu 

yang paling terdampak dengan adanya perubahan iklim.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Upaya untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim semakin hari semakin 

mendesak untuk dilaksanakan melihat dampak yang ditimbulkan sudah ada di 

depan mata, hal ini kemudian menjadi perhatian seluruh negara di dunia tak 

terkecuali Indonesia, sebagai negara kepulauan Indonesia sangat rentan terhadap 

dampak akan perubahan iklim terutama yang mengancam kawasan pesisir 

Dalam menanggapi masalah ini Indonesia kemudian mengambil langkah-

langkah untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim salah satunya dengan 

memanfaatkan solusi berbasis alam yaitu dengan upaya merehabilitasi mangrove 

sebagai ekosistem yang sangat produktif di wilayah pesisir. Upaya merehabilitasi 

mangrove dengan skala besar nyatanya membutuhkan dana yang juga besar 

sehingga pemerintah Indonesia berinisiatif untuk mengajukan dukungan 

pendanaan pada World Bank yang kemudian ditindaklanjuti dengan program kerja 

sama Mangrove For Coastal Resilience (M4CR) 

Pada awalnya program ini akan dilaksanakan pada empat provinsi yaitu 

Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Riau dan Sumatera Utara. Program ini 

ditujukan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat pesisir dan juga sebagai 

upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Dari sisi mitigasi keberadaan 

ekosistem mangrove akan membantu menyerap emisi gas rumah kaca (GRK) dan 

menjaga keberadaan stok karbon yang ada di bagian bawah tegakan mangrove 

sehingga membantu upaya pengurangan karbon penyebab perubahan iklim. 
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Sementara itu dari sisi adaptasi, keberadaan ekosistem mangrove akan 

memberikan perlindungan bagi masyarakat pesisir dari kenaikan muka air laut, 

peningkatan gelombang atau arus laut yang terjadi akibat perubahan iklim. Selain 

itu ekosistem mangrove juga menjadi salah satu sumber mata pencaharian 

masyarakat mulai dari keberadaan ikan, kepiting dan juga aktivitas pariwisata 

sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial dan 

mata penghidupan masyarakat. 

Dalam pandangan teori hijau kerja sama ini merupakan langkah yang 

positif mengingat asumsi dasar green theory menekankan pentingnya 

perlindungan lingkungan dan keberlanjutan ekosistem, termasuk mangrove yang 

memiliki peran penting dalam menjaga kawasan pesisir dari bencana alam dan 

perubahan iklim. Dalam kerja sama ini teori hijau memandangnya sebagai 

langkah yang baik dalam melindungi lingkungan pesisir Indonesia serta 

meningkatkan ketahanan ekologis 

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan, adapun implikasinya; 

1. Implikasi Teoritis dari penelitian ini adalah diharapkan mampu 

memberikan kontribusi dalam menambah pengetahuan terkait bentuk 

kerjasama Pemerintah Indonesia dengan organisasi internasional seperti 

World Bank dan juga potensi kerja sama terhadap upaya mitigasi dan 

adaptasi perubahan iklim Indonesia. 
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2. Implikasi Praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perumus 

kebijakan di bidang lingkungan utamanya terkait pemanfaatan Mangrove 

dalam meningkatkan ketahanan masyarakat di wilayah pesisir.
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