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ABSTRAK 

Nama  : Dian Amalia Putri 

Nim  : 90400116102 

Judul  : Green Accounting Berbasis Deep Ecology dalam Menunjang 

Keberlanjutan Perusahaan (Analisis Semiotika pada 

Sustainability Report PT Vale Indonesia Tahun 2021) 

 

 

Green Accounting yang diungkapkan melelui pelaporan sustaibability 

report merupakan salah satu alternatif yang digunakan perusahaan untuk 

memberikan informasi mengenai tanggung jawab lingkungannya secara suka rela 

(voluntary) Konsep Deep Ecology digunakan untuk melihat sejauh mana 

perusahaan menjaga tata kelola alam melalui kinerja lingkungannya. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengungkapan dan pemaknaan 

green accounting berbasis deep ecology serta untuk melihat bagaimana realitas 

sustainability (keberlanjutan) yang terefleksi dalam sustainability report PT Vale 

Indonesia Tahun 2021. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan 

analisis semiotika untuk mengungkap makna pada sustainability report 

perusahaan dengan melihat pengungkapan green accounting berbasis deep 

ecology dalam menunjang keberlanjutan perusahaan. Data diperoleh dari 

sustainability report PT Vale Indonesia Tahun 2021. Data yang dijadikan objek 

analisis dalam kajian semiotik adalah teks yang terdapat pada sustainability 

report. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT Vale sudah melaporkan 

kinerja lingkungannya dalam bentuk sustainability report akan tetapi data yang 

diberikan belum sepenuhnya melingkupi pelaporan biaya secara ril. Terkait 

konsep deep ecology, PT Vale mewujudkannya melalui 3 tahap yaitu perencanaan 

strategis, pelaksanaan serta evaluasi program. Penerapan green accounting 

berbasis deep ecology dalam mewujudkan keberlanjutan perusahaan ditandai 

dengan 3 indikator keberlanjutan yang berhasil diraih oleh perusahaan yaitu 

keberlanjutan operasional, keberlanjutan lingkungan, dan keberlanjutan eksistensi.  

 

Kata Kunci: Sustainability Report, Green Accounting, Deep Ecology. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Permasalahan 

Pencemaran lingkungan menjadi isu yang cukup menarik untuk 

diperbincangkan. Maraknya pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh pihak-

pihak yang tidak bertanggung jawab menjadi kekhawatiran tersendiri bagi 

masyarakat. Masyarakat mulai menyadari pentingnya kelestarian lingkungan 

untuk kelangsungan hidup mereka di masa depan (Arizona dan Suarjana, 2017). 

Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap dampak kerusakan 

lingkungan menjadikan tuntutan masyarakat semakin besar pula, karena 

pelestarian lingkungan tidak hanya bermanfaat untuk masyarakat sekitar saja 

tetapi juga bermanfaat bagi perusahaan secara jangka panjang (Dewi, 2016). Saat 

ini, pandangan dalam dunia usaha yang mengatakan bahwa tujuan perusahaan 

hanya untuk mendapatkan laba sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan 

dampak dalam kegiatannya sudah tidak dapat diterima lagi. Perkembangan dunia 

usaha telah menuntut perusahaan untuk lebih memperhatikan lingkungan 

sosialnya (Dermawan dan Deitiana, 2014) Hal ini sejalan dengan tuntutan 

masyarakat tentang dampak dari kegiatan suatu perusahaan yang merugikan 

lingkungan. Seiring dengan kesadaran masyarakat tersebut, industri mulai dituntut 

untuk dapat menjalankan bisnis yang ramah lingkungan (Zulhaimi, 2015). Hal ini 

menjadi suatu kewajiban sekaligus tanggung jawab perusahaan karena harus 

memperhatikan dampak dari kegiatan produksinya terhadap lingkungan.  
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Banyak kasus yang membuktikan perusahaan telah mengabaikan tanggung 

jawabnya terhadap lingkungan, hal ini mengakibatkan munculnya berbagai 

permasalahan sehingga masyarakat menuntut perusahaan untuk melakukan 

tanggung jawab lingkungan (Aziza, 2014). Menurut Dewi (2016), pengungkapan 

akuntansi lingkungan di negara-negara berkembang memang masih sangat 

kurang. Banyak penelitian yang berkembang di area social accounting disclosure 

memperlihatkan bahwa pihak perusahaan melaporkan kinerja lingkungannya 

masih sangat terbatas. Oleh karena itu, beberapa tahun terakhir para ilmuan dan 

peneliti semakin tertarik untuk mempelajari persoalan lingkungan dan mencari 

solusi yang tepat untuk mengatasinya (Magablih, 2017). Perusahaan dapat 

dikatakan memiliki kepedulian jika perusahaan tersebut memiliki perhatian 

terhadap permasalahan lingkungan hidup di sekitarnya. Perusahaan dikatakan 

memiliki perhatian yang baik apabila perusahaan tersebut terlibat dalam kegiatan 

peduli lingkungan hidup ataupun konservasinya (Musyarofah, 2013). 

Keberadaan perusahaan di tengah lingkungan masyarakat membawa 

dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positifnya dapat dilihat dari 

perekonomian dan pembangunan yang semakin meningkat. Tetapi, ketika 

perusahaan mulai berkembang dampak negatifnya pun bermunculan seperti 

kesenjangan sosial dan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas 

perusahaan (Adhitya dkk., 2016). Perusahaan sudah sepatutnya peduli dan 

bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan, terlebih jika kerusakan 

tersebut bermula dari aktivitas perusahaan. Kepedulian dan tanggung jawab 

perusahaan terhadap lingkungan biasa juga disebut dengan istilah Corporate 
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Social Responsibility (CSR). CSR kini telah menjadi tren secara global yang 

menekankan untuk lebih peduli terhadap tanggung jawab lingkungan sosial 

masyarakat sekitar perusahaan (Indryani dkk., 2018). CSR merupakan salah satu 

bentuk dari praktik akuntansi lingkungan yang saat ini mulai diterapkan oleh 

perusahaan. Akan tetapi, faktanya masih banyak perusahaan yang bersikap acuh 

terhadap praktik dan pengungkapan akuntansi lingkungan. 

Menurut Susilo dan Astuti (2014), praktik akuntansi lingkungan di 

Indonesia sampai saat ini belumlah efektif. Cepatnya tingkat pembangunan di 

masing-masing daerah dengan adanya otonomi ini terkadang mengesampingkan 

aspek lingkungan yang disadari atau tidak pada akhirnya akan menjadi penyebab 

utama terjadinya permasalahan lingkungan. Selain itu, pencemaran lingkungan 

terjadi karena manusia cenderung eksploitatif dan berlebihan dalam mengambil 

sumber daya alam dari lingkungan (Ningsih dan Rachmawati, 2017). 

Permasalahan lingkungan yang terjadi merupakan ulah manusia yang tidak 

memiliki rasa tanggung jawab, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an surah 

Ar-Rum/30: 41. 

ََلۡفَسَادَ ٱَظَهَرََ يَٱفِي بََ
يََلَۡۡحۡريَٱوَََلۡ يۡدي

َ
يهَاَلَسَبَتَۡأ َٱب مَبَعۡضَََلنَّاسي يقَه  ييٱلِي ذي َلََّّ

ونََ ع  مَۡيرَجۡي ٤١ََعَهيل واَْلعََلَّه 
Terjemahnya: 

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

tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari 

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

Salah satu penyumbang terjadinya pencemaran lingkungan adalah aktivitas 

yang dilakukan perusahaan (Fatwadi dkk., 2016). Beberapa perusahaan 
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mengesampingkan persoalan lingkungan yang seharusnya menjadi perhatian 

penting karena akan berdampak pada kelangsungan perusahaan ke depannya. 

Perusahaan tidak memperhatikan masalah lingkungan karena pimpinan 

perusahaan berpikir bahwa hal tersebut hanya akan menambah biaya, padahal 

dengan mengabaikan masalah lingkungan akan memberi dampak besar yaitu 

terancamnya keberlangsungan (sustainability) usaha yang dijalankan oleh 

perusahaan (Damayanti dan Pentiana, 2013). Sebagian besar perusahaan hanya 

akan mengungkapkan informasi sosial perusahaan secara suka rela jika manfaat 

yang diterima lebih besar dari biaya yang dikeluarkan (Sindhudiptha dan Yasa, 

2013). Padahal, laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial bukan dimaksudkan 

untuk menambah beban perusahaan melainkan menaikkan citra baik perusahaan 

di mata masyarakat. 

Saat ini, banyak yang mengalami permasalahan dalam dimensi 

keberlanjutan perusahaan yaitu ekonomi, teknologi, sosial, dan lingkungan. Mulai 

dari level efisiensi dan efektivitas biaya produksi sampai proses produksi limbah 

(Leon, 2018). Menurut Arizona dan Suarjana (2017), pencemaran lingkungan di 

Indonesia sudah mencapai tahap yang mengkhawatirkan. Lingkungan saat ini 

sudah semakin tercemar oleh limbah yang dihasilkan dari aktivitas industri.. 

Persoalan limbah masih menjadi keresahan bagi masyarakat yang terkena 

dampaknya, khususnya masyarakat perkotaan yang bermukim disekitar indutri 

rumah sakit, puskesmas, klinik, perhotelan dan industri lainnya yang 

menghasilkan limbah. Oleh karena itu, persoalan penanganan limbah menjadi 

sorotan yang sangat menarik untuk dikaji. Permasalahan menyangkut limbah 



5 
 

 

perlu secepatnya ditangani agar masyarakat dapat beraktivitas tanpa 

mengkhawatirkan dampak limbah yang dihasilkan oleh  perusahaan. 

Saat ini, di Indonesia penerapan akuntansi lingkungan belum diatur secara 

khusus dalam standar akuntansi, penyajian akuntansi lingkungan pada laporan 

tahunan perusahaan masih bersifat suka rela (Lubis dan Diani, 2018). Regulasi 

lingkungan di Indonesia belum dijadikan sebagai pendorong ataupun motivasi 

oleh perusahaan untuk melakukan pengungkapan lingkungan (Aziza, 2014). Para 

aktivis lingkungan di Indonesia menilai kerusakan lingkungan terjadi karena 

pemerintah tidak konsisten dalam menerapkan regulasi (Dewi, 2016). Terbukti 

dengan adanya regulasi di Indonesia yang menyebabkan pengungkapan 

lingkungan bagi perusahaan bersifat kewajiban/mandatory, namun isi dan format 

uraian aktivitas serta biaya yang terkait dengan tanggung jawab lingkungan 

sepenuhnya diserahkan kepada perusahaan atau dengan kata lain masih bersifat 

suka rela/voluntary (Aziza, 2014). Kebebasan yang diberikan menjadikan 

beberapa instansi tidak melaporkan pengungkapan lingkungannya, padahal 

sebenarnya hal tersebut menguntungkan bagi pihak instansi. Beberapa instansi 

masih menganggap bahwa pengungkapan lingkungan hanya akan mengurangi 

laba yang pada akhirnya merugikan perusahaan. 

Masalah pencemaran lingkungan yang sedang marak terjadi memunculkan 

gerakan peduli lingkungan di masyarakat yang pada akhirnya menciptakan konsep 

green accounting. Menurut Zulhaimi (2015), green accounting adalah penerapan 

akuntansi di mana perusahaan juga memasukkan biaya-biaya untuk pelestarian 

lingkungan ataupun kesejahteraan lingkungan sekitar yang sering disebut dengan 
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istilah biaya lingkungan dalam beban perusahaan. Penerapan konsep green 

accounting diharapkan mampu membuat pelaporan suatu perusahaan dapat lebih 

bersifat menyeluruh baik aspek keuangan maupun non keuangan (Wulandari dkk., 

2019). Namun, pada kenyataannya penerapan green accounting di Indonesia 

belum maksimal, perusahaan menganggap bahwa pengungkapan akuntansi 

lingkungan hanya akan membebani perusahaan karena dianggap dapat 

mengurangi laba. Padahal, menurut Nuryana dkk. (2018) implementasi green 

accounting seharusnya sudah diterapkan oleh entitas apapun baik itu entitas privat 

maupun entitas publik. 

Kurangnya kepedulian perusahaan dalam memperhatikan kondisi 

lingkungan menjadi faktor utama yang menjadikan perusahaan sulit untuk 

mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Selain itu, bentuk ketidakpedulian 

tersebut juga menjadi salah satu penyebab terjadinya krisis lingkungan. Berbagai 

permasalahan lingkungan tidak terlepas dari sifat manusia yang eksploitatif 

(Artisna, 2018). Melihat banyaknya kasus kerusakan lingkungan, diperlukan 

adanya cara pandang ekologi mendalam atau yang lebih dikenal dengan sebutan 

deep ecology atau antoposentrisme. Deep ecology ialah cara pandang baru yang 

memusatkan perhatian kepada seluruh ekosistem dan menuntut kepetingan jangka 

panjang yang memiliki prinsip kepentingan seluruh komunitas ekologis dan 

manusia merupakan bagian dari alam (Artisna, 2018). Dengan kata lain, manusia 

memiliki kewajiban untuk menjaga dan melestarikan lingkungan sebagai bentuk 

tanggung jawabnya terhadap alam dan ini juga berlaku untuk semua perusahaan 
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yang baik secara langsung maupun tidak langsung berproduksi menggunakan 

sumber daya alam.  

Kepedulian perusahaan dan bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan 

dapat dilihat dari laporan keuangan baik berupa laporan keuangan tahunan 

(annual report) dan laporan keberlanjutan (sustainability report). Annual report 

merupakan media komunikasi perusahaan dengan para pemangku kepentingan 

(stakeholder) yang berisikan pengungkapan biaya pengoperasian termasuk  

pengungkapan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan. 

Pertanggungjawaban sosial dan lingkungan telah diatur dalam UU No. 40 Tahun 

2007 tentang Perseroan Terbatas. Adapun dalam PSAK Nomor 1, Revisi Tahun 

1998 tentang Penyajian Laporan Keuangan, dinyatakan bahwa perusahaan dapat 

menyajikan laporan tambahan, misalnya laporan tentang lingkungan hidup 

khususnya bagi perusahaan yang menjadikan lingkungan hidup sebagai pemegang 

peran terpenting dalam operasional perusahaannya (Kurniawan dkk., 2018).  

Sustainability report (laporan berkelanjutan) menyajikan laporan terkait 

bagaimana perusahaan mengkonsolidasi faktor non keuangan yang berkaitan 

dengan sosial, lingkungan, dan isu governance perusahaan yang dapat 

berpengaruh pada kinerja dan reputasi perusahaan di masa yang akan datang 

(Anna dan T., 2019).  Pasal 66 ayat 2 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas menyatakan bahwa perusahaan yang telah go public memiliki kewajiban 

dalam membuat laporan keberlanjutan (Rofelawaty, 2014). Sustainability 

reporting berfungsi untuk menginformasikan kinerja ekonimi, sosial, dan 

lingkungan sebagai bukti pertanggungjawaban perusahaan dengan stakeholder 
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dan perusahaan berada pada batasan yang ada. Dengan adanya sustainability 

report, dapat meningkatkan kepercayaan dan mempermudah perusahaan untuk 

mendapatkan legitimasi dari masyarakat (Sari dan Andreas, 2019). Hal ini 

tentunya juga akan berdampak pada keberlangsungan bisnis perusahaan. 

Sustainability reporting adalah laporan yang berisi informasi kinerja 

keuangan maupun non keuangan yang terdiri dari informasi mengenai  kegiatan 

perusahaan dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan yang memungkinkan 

keberlanjutan perusahaan tersebut (Arthini dan Mimba, 2016). Sedangkan 

menurut Rofelawaty (2014), sustainability reporting menyajikan saldo dan kinerja 

berkelanjutan yang dilaporkan oleh suatu organisasi baik organisasi yang 

memberikan kontribusi negatif atau positif terhadap pembangunan suatu negara. 

Untuk itu, pengukuran kinerja atas sustainability reporting sangat penting untuk 

menganalisis dan memonitor perusahaan dalam proses pengambilan keputusan 

dan manajemen yang berkaitan dengan sosial dan lingkungan (Anna dan T., 

2019). 

Sustainability report menjadi media bagi perusahaan untuk 

menginformasikan kinerja perusahaan dalam aspek ekonomi, sosial, dan 

lingkungannya kepada seluruh pemangku kepentingan (Tarigan dan Samuel, 

2014). Pengungkapan sustainability report memberikan dampak positif bagi 

perusahaan yaitu dapat meningkatkan kinerja keuangan (Suaidah, 2020). Selain 

itu, pengungkapan sustainability report sebagai bentuk komitmen perusahaan 

kepada masyarakat dan lingkungan di sekitar perusahaan berada. Pengungkapan 

sustainability report sebagai upaya perusahaan dalam memberikan bukti nyata 



9 
 

 

bahwa kegiatan perusahaan tidak hanya berfokus pada keuntungan tetapi pada 

sosial dan lingkungan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan stakeholder dan 

berdampak pada nilai perusahaan melalui peningkatan investasi yang berdampak 

pada peningkatan laba perusahaan (Arthini dan Mimba, 2016).  

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Fokus penelitian dibuat dengan maksud agar ruang lingkup peneliti tidak 

terlalu luas dan dapat berfokus pada permasalahan yang diteliti. Selain itu, juga 

untuk menghindari kesalahan sehingga tidak menyimpang dari tujuan yang ingin 

dicapai. Fokus penelitian dan diskripsi fokus terdiri dari beberapa indikator yang 

menjadi acuan atau pedoman alur penelitian. 

Penelitian ini berfokus pada sustainability report yang di dalamnya berisikan teks 

naratif, foto, serta informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan 

perusahaan. Penelitian ini dibatasi pada pengungkapan green accounting dengan 

basis deep ecology untuk menunjang keberlanjutan perusahaan yang terefleksi 

pada sustainability report perusahaan. 

Tabel 1.1 

Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

No. Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

1 Green Accounting - Environmental Awareness 

(Perhatian Lingkungan) 

- Environmental Involvement 

(Keterlibatan Lingkungan) 

- Environmental Reporting 

(Pelaporan Lingkungan) 

- Environmental Auditing (Audit 
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Lingkungan) 

2 Deep Ecology - Perencanaan Strategis 

- Pelaksanaan Program 

- Evaluasi Kinerja 

3 Keberlanjutan Perusahaan - Keberlanjutan Operasional 

- Keberlanjutan Lingkungan 

- Keberlanjutan Eksistensi 

 

C. Rumusan Masalah 

Implementasi green accounting atau akuntansi lingkungan merupakan 

salah satu solusi terhadap masalah lingkungan yang terjadi. Penerapan green 

accounting bertujuan untuk mendorong kemampuan perusahaan meminimalisir 

masalah pencemaran lingkungan (Fatwadi dkk., 2016). Seiring dengan pernyataan 

tersebut, Hati (2018) menambahkan bahwa peran utama green accounting  adalah 

untuk mengatasi masalah lingkungan sosial, serta memiliki dampak pada 

pencapaian pembangunan berkelanjutan dan lingkungan di negara manapun, yang 

mempengaruhi perilaku perusahaan dalam menghadapi isu-isu tanggung jawab 

sosial dan lingkungan. Secara implementasi, perusahaan dalam mengungkapkan 

tanggung jawabnya terhadap lingkungan memiliki bentuk yang berbeda-beda. 

Salah satu media pengungkapannya ialah sustainability report, yang di mana 

dalam laporan tersebut dapat diketahui sejauh mana perusahaan memperhatikan 

lingkungannya. Sustainability report juga menjadi salah satu strategi komunikasi 

dalam membangun citra baik untuk menunjang keberlanjutan perusahaan. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang 

dirumuskan sebagai berikut: 
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1. Bagaimana pengungkapan dan pemaknaan green accounting pada 

sustainability report PT Vale Indonesia tahun 2021? 

2. Bagaimana pengungkapan dan pemaknaan green accounting berbasis deep 

ecology pada sustainability report PT Vale Indonesia tahun 2021? 

3. Bagaimana pengungkapan green accounting berbasis deep ecology dalam 

menunjang keberlanjutan perusahaan? 

D. Penelitian Terdahulu 

Penelitian sebelumnya merupakan salah satu acuan yang dijadikan sebagai 

tambahan data pendukung untuk memperkuat data yang dibutuhkan. Peneliti 

mengambil data dari hasil penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan 

fokus permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Hasil penelitian terdahulu 

yang dijadikan acuan adalah: 

Tabel 1.2 

Penelitian Terdahulu 

Nama Peneliti Metode dan 

Pendekatan 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

Oktaviani, 

Rusliyawati, dan 

Elok Heniwati 

(2017) 

Kualitatif, 

paradigma 

interpretif dengan 

pendekatan 

semiotik 

Hasil penelitian ini menunjukkan 

aspek semiotika dituangkan ke 

dalam poin-poin pelaporan dalam 

laporan tahunan terintegrasi 

perusahaan. Laporan tahunan 

terintegrasi dari PT Timah Tbk 

diciptakan oleh perusahaan sebagai 

cerita retoris untuk membangun 

citra positif dan untuk mendapatkan 
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legitimasi dari para pemangku 

kepentingan. 

Diajeng Ade Sakina, 

Nining Ika Wahyuni, 

dan Imam Mas’ud 

(2014) 

Kualitatif dengan 

menggunakan 

analisis semiotik 

PT Kaltim Prima Coal dan PT 

Perkebunan Nusantara XIII 

(persero) dalam pelaporan 

corporate social responsibility 

melalui sustainability reporting 

menunjukkan adanya penggunaan 

narsisme bahasa yang tercermin 

dari narrative text. Terdapat 

penggunaan kata-kata hiperbola, 

kata-kata ekstrem, hingga 

penggambaran perusahaan secara 

unik. Narsisme bahasa yang 

ditemukan terbagi ke dalam tiga 

tujuan, yaitu membentuk image 

positif, menghindari image negatif, 

dan memperoleh legitimasi. 

Henny Zurika Lubis 

dan Aftika Diani 

(2018) 

Deskriptif kualitatif 

dengan cara 

dokumentasi dan 

wawancara 

PTPN IV Kebun Dolok Lilir sudah 

menerapkan akuntansi lingkungan 

yang terdiri dari lima tahapan 

alokasi biaya pengelolaan limbah 

yaitu tahapan identifikasi, 

pengakuan, pengukuran, penyajian, 

serta pengungkapan. Tetapi, tahap 

penyajian dan pengungkapan belum 

sesuai dengan standar akuntansi 

yang berterima umum sehingga 

perlu adanya saran untuk 

pertimbangan masa yang akan 



13 
 

 

datang. 

Valencia Matthew 

Anis, Harijanto 

Subijono, dan 

Stanley Kho 

Walandouw (2020) 

Deskriptif kualitatif 

dengan 

menggunakan 

wawancara 

PT Samudra Mandiri Sentosa sudah 

melakukan penerapan akuntansi 

lingkungan. PT Samudra Mandiri 

Sentosa sudah mengeluarkan biaya-

biaya lingkungan dalam hal 

pengelolaan limbah produksi dan 

juga melakukan aktivitas-aktivitas 

terkait pengelolaan limbah 

produksi. Namun, PT Samudra 

Mandiri Sentosa belum menyajikan 

laporan biaya lingkungan secara 

terpisah melainkan biaya-biaya 

lingkungan tersebut diakui sebagai 

biaya produksi dan disajikan di 

laporan laba rugi. 

Elok Heniwati dan 

Nur Asni (2019) 

Deskriptif kualitatif 

dengan insentive 

case study  

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pelaporan keanekaragaman 

hayati dalam dievaluasi dalam 

kategori sasaran, implementasi, dan 

evaluasi di mana informasi tentang 

implementasi menjadi fokus 

pelaporan. Prinsip-prinsip deep 

ecology sangat relevan bagi 

korporasi karena memandu 

pemikiran dan tindakan manusia ke 

arah hubungan yang lebih harmonis 

dan konsisten dengan alam . 

Kurnia Putri Pratiwi 

dan Anis Chariri 

Kualitatif, 

deskriptif analitik 

Asia Pulp and Paper menyajikan 

sustainability report dan annual 
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(2013) dengan 

menggunakan 

analisis semiotik 

naratif 

report secara terpisah sejak tahun 

2005. APP melakukan hal tersebut 

bertujuan untuk memenuhi 

kewajiban pengungkapan 

lingkungan sesuai dengan GRI 

framework. Sustainability report 

sebagai bentuk 

pertanggungjawaban  APP dalam 

menjalankan pembangunan 

berkelanjutan, didedikasikan untuk 

memberikan nilai terbaik bagi para 

pemegang saham, karyawan dan 

masayarakat, serta untuk 

mendapatkan legitimasi dari 

stakeholder. 

Suci Eldia Zalti 

(2018) 

Kualitatif interpretif 

dengan melakukan 

wawancara dan 

menganalisis 

sutainabilty report 

Annual report dan sustainability 

report PT Semen Padang disajikan 

dalam bentuk naratif, gambar, dan 

grafik yang beberapa di antaranya 

bersifat retorik untuk menjelaskan 

fakta dan mempengaruhi 

pandangan dan penilaian 

stakeholder terhadap perusahaan. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, 

maka penelitian ini bertujuan:   

1. Untuk mengetahui pengungkapan dan pemaknaan green accounting 

pada sustainability report PT Vale Indonesia tahun 2021. 
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2. Untuk mengetahui pengungkapan dan pemaknaan green accounting 

berbasis deep ecology pada sustainability report PT Vale Indonesia 

tahun 2021. 

3. Untuk mengetahui pengungkapan green accounting berbasis deep 

ecology dalam menunjang keberlanjutan perusahaan. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan mampu secara teoretis dapat memberikan 

sumbangsih pada pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang 

pertanggungjawaban lingkungan dan keberlanjutan dalam wujud green 

accounting dengan melihat realitas pengungkapan pada sustainability 

reporting. Adapun pada penelitian ini juga menyorot pengungkapan green 

accounting berbasis deep ecology dalam pengungkapan keberlanjutan 

perusahaan. Penelitian ini mengaitkan green accounting dengan konsep deep 

ecology yang di mana konsep deep ecology menekankan bahwa perlindungan 

dan penyelamatan hidup adalah bagian dari kesadaran bahwa manusia 

merupakan bagian dari alam dan keberlanjutan lingkungan hidup 

diperuntukkan bagi seluruh komunitas ekologis. 

Penelitian ini menganalisis sustainability report perusahaan 

menggunakan analisis semiotika. Metode dasar dari semiotika adalah 

menanyakan apa, bagaimana, dan mengapa suatu hal memiliki makna 

(Kusuma dan Nurhayati, 2017). Artinya, analisis semiotika menekankan 

bahwa setiap segi dari kehidupan memiliki tanda yang memerlukan 
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pemaknaan. Dengan demikian, tujuan yang diharapkan adalah terungkapnya 

maksud bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan yang seharusnya 

bukan hanya berfokus pada pencapaian laba maksimal tetapi juga adanya 

pertanggungjawaban terhadap stakeholder utamanya terhadap sang pemberi 

kehidupan, Allah swt. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan berupa 

pengetahuan baik secara langsung maupun tidak langsung bagi  para pembaca. 

Adapun pihak-pihak yang terkait, yaitu: 

a. Bagi perusahaan: Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan 

khususnya bagi pihak manajemen perusahaan untuk lebih 

memperhatikan tanggung jawab lingkungannya sebagai bentuk 

kepedulian terhadap masyarakat, stakeholder dan utamanya kepada 

Allah swt. 

b. Bagi Pemerintah: Penelitian ini dapat diadikan sebagai bahan 

pertimbangan pemerintah untuk lebih mengawasi kegiatan operasional 

perusahaan terkait dengan dampaknya terhadap lingkungan. 

c. Bagi Akademisi: Penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan atau 

referensi untuk mengkaji lebih lanjut mengenai green accounting 

berbasis deep ecology ataupun dengan konsep yang berbeda.
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Sustainability Report 

Laporan keberlanjutan (sustainability reporting) merupakan laporan yang 

disusun setiap tahun yang di dalamnya berisi tentang pengungkapan dampak 

perusahaan baik dampak positif maupun negatif terhadap lingkungan, masyarakat, 

dan ekonomi. Pengungkapan laporan keberlanjutan mendapat perhatian tersendiri 

dalam praktik bisnis global dan menjadi salah satu kriteria dalam penilaian 

tanggung jawab sosial perusahaan (Astini, 2017). Standar yang digunakan dalam 

penyusunan laporan keberlanjutan adalah Global Reporting Initiative (GRI). 

Sustainability reporting menurut GRI Reporting Framework adalah laporan yang 

mengungkapkan hasil dan outcome yang terjadi pada suatu perusahaan selama 

satu periode dalam hal ini mencakup komitmen, strategi pendekatan, dan 

manaejemen perusahaaan (Rofelawaty, 2014).  

Menurut Suaidah (2020), sustainability yaitu informasi perihal ekonomi, 

sosial dan pemangku kepentingan seperti stakeholder dan stokeholder.  

Sustainability report merupakan sebuah laporan yang dikeluarkan perusahaan 

berisi tentang informasi kinerja keuangan dan informasi non keuangan yang 

terdiri dari informasi aktivitas sosial dan lingkungan yang lebih menekankan pada 

prinsip dan standar pengungkapan yang mampu mencerminkan tingkat efektivitas 

perusahaan secara menyeluruh sehingga memungkinkan perusahaan bisa tumbuh 

secara berkesinambungan. Sustainability report menjadi wadah dalam 

menginformasikan kinerja perusahaan dalam aspek ekonomi, sosial dan 
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lingkungannya kepada seluruh pemangku kepentingan. Melihat hal tersebut, 

banyak perusahaan yang awalnya menggunakan cara tradisional dengan hanya 

melaporkan aspek keuangan, mulai beralih ke cara yang modern yaitu melaporkan 

semua aspek, baik keuangan maupun non keuangan dalam hal ini dimensi sosial 

dan lingkungan (Tarigan dan Samuel, 2014). 

Semakin berkembangnya pelaporan berkelanjutan di Indonesia, peraturan 

NCSR (National Centre for Sustainability Reporting) mendukung adanya 

pelaporan keberlanjutan perusahaan walaupun perusahaan di Indonesia tidak 

semuanya melaporkan sustainability reporting seperti yang dilakukan oleh 

negara-negara maju (Sari dan Andreas, 2019). Pelaporan atau pengungkapan 

sustainability report memberikan dampak yang positif bagi perusahaan yaitu 

meningkatnya kinerja keuangan (Suaidah, 2020). Hal ini sejalan dengan pendapat 

Tarigan dan Samuel (2014), perusahaan yang mempertimbangkan pengembangan 

yang berkelanjutan (sustainable development) akan dapat meningkatkan nilai 

perusahaan karena dukungan yang diperoleh dari stakeholder baik internal 

maupun eksternal, seperti konsumen, karyawan, investor, regulator, pemasok 

maupun kelompok lainnya. Oleh karena itu, kemampuan perusahaan amat 

diperlukan dalam mengkomunikasikan kinerja sosial dan lingkungan pada 

sustainability report sehingga dapat menunjang keberhasilan jangka panjang 

perusahaan. 

Implementasi sustainability reporting menjadikan perusahaan lebih peduli 

terhadap masyarakat dan lingkungan dengan memberikan nilai tambah, 

menaikkan citra positif, mengurangi risiko kerugian perusahaan, dan 
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meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya 

(Rofelawaty, 2014). Penyusunan sustainability report menjadi cerminan apakah 

perusahaan telah transparan menyusun kebijakan yang berorientasi pada 

lingkungan, stakeholder tidak hanya manajemen, karyawan melainkan juga 

masyarakat dan alam. Selain itu, juga melihat pengaruh aktivitas perusahaan 

terhadap lingkungan dan sejauh mana perusahaan mengkomunikasikan kepada 

publik serta melihat apakah perusahaan jujur terhadap diri mereka sendiri pada 

impact perusahaan terhadap lingkungan (Maharani, 2014). 

  Sustainability mengandung narrative text, foto, tabel, dan grafik, yang 

memuat penjelasan mengenai pelaksanaan keberlanjutan perusahaan. Untuk 

membentuk image (pencitraan) baik, sustainability report sengaja didesain oleh 

manajemen sebagai cerita retorik melalui pemakaian narrative text. Melalui 

narrative text, perusahaan berusaha secara aktif membentuk citra postif dan 

menghindari citra negatif. Sustainability reporting menjadi salah satu cara yang 

digunakan perusahaan untuk mengirim pesan sebagai strategi komunikasi untuk 

membangun  kepercayaan publik (Oktanti, 2016).  

B. Teori Semiotik 

Semiotik berasal dari kata Yunani semeion yang berarti tanda. Tanda itu 

sendiri didefinisikan sebagai sesuatu yang atas dasar konvensi sosial yang 

terbangun sebelumnya, dapat dianggap mewakili sesuatu yang lain. Semiotik 

dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari sederatan luas objek-objek, 

peristiwa-peristiwa, seluruh kebudayaan sebagai tanda (Abdullah dan Nurhidayah, 

2019). Sedangkan menurut Ibrahim dan Ashadi (2020), semiotika adalah suatu 
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kajian ilmu perihal menganalisis suatu pertanda-pertanda. Dalam kajian semiotika 

menganggap bahwa kenyataan sosial pada masyarakat dan kebudayaan itu 

merupakan indikasi pertanda. Semiotik itu menyelidiki mengenai metode-metode, 

aturan-aturan, dan kesepakatan konvensi yang memungkinkan pertanda indikasi 

tentang suatu hal demikian memiliki sebuah arti. Semiotika memecah kandungan 

teks menjadi beberapa bagian dan menghubungkannya dengan wacana-wacana 

yang lebih luas. 

Semiotika adalah suatu ilmu atau metode analisis untuk mengkaji tanda. 

Memaknai bahwa objek-objek tidak hanya membawa informasi tetapi juga 

mengkonstitusi sistem terstruktur dari tanda (Mudjiyanto dan Nur, 2013). 

Semiotika menawarkan suatu sistem bagaimana melihat tanda yang sistematis 

seolah-olah setiap tanda memiliki struktur yang jelas, dengan kata lain tanda 

tersebut seolah memiliki makna tertentu padahal bermakna lain. Setiap tanda 

boleh ditafsirkan sesuai keinginan tetapi harus tetap sistematis. Maksudnya, harus 

ada pertanggungjawaban serta argumen jelas yang dapat diterima oleh akal 

(Yuliantini dan Putra, 2017).  

Semiotik bertujuan untuk mengetahui makna yang terkandung dalam 

sebuah tanda dan untuk menafsirkan makna tersebut sehingga dapat diketahui 

bagaimana seseorang menyampaikan pesan kepada penerimanya. Fokus semiotik 

adalah mengkaji dan memaknai tanda dalam suatu wacana serta menerangkan 

maknanya dan mencari hubungannya dengan tanda-tanda tersebut untuk 

mendapatkan makna signifikasinya (Yuliantini dan Putra, 2017). Tanda adalah 

sesuatu yang mewakili seuatu yang lain, dapat berupa pengalaman, perasaan, 
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pikiran, gagasan, dan lain-lain. Sehingga yang dapat menjadi tanda bukan hanya 

bahasa tetapi juga berbagai hal yang meliputi kehidupan ini walaupun harus 

diakui bahwa bahasa adalah sistem tanda yang paling lengkap, sempurna dan 

mudah dipahami (Nurgiyantoro, 1994). Artinya, setiap yang ada dalam kehidupan 

manusia dapat dilihat sebagai tanda yang segala sesuatunya memiliki makna.  

 Sama halnya dengan laporan keuangan perusahaan baik berupa laporan 

tahunan (annual report) maupun laporan keberlanjutan (sustainability reporting) 

yang memuat informasi keuangan yang di dalamnya memiliki makna dan pesan 

serta maksud tersendiri Manajemen perusahaan harus membuat teks naratif yang 

memiliki makna sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan perusahaan kepada 

para pemangku kepentingan (Oktaviani dkk., 2017).  Pada sustainability report, di 

dalamnya terdapat narrative text yang di mana narrative text mengandung aspek 

semiotik berupa foto, tabel, dan grafik yang memuat penjelasan mengenai 

pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan.    

C. Teori Komunikasi Aksi 

Teori komunikasi aksi merupakan salah satu bentuk teori kritis yang 

berusaha untuk memperbaharui teori kritis Mazhab Frankfut. Teori komunikasi 

aksi memandang masyarakat melalui paradigma komunikasi (Purwitasari, 2011). 

Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang filsuf bernama Habermas pada 

tahun 1983. Habermas menjelaskan bahwa untuk memahami proses sosial, harus 

ada perubahan paradigma dasar dari proses sosial (Husain, 2020).  

Dalam teori komunikasi aksi terdapat beberapa konsep fundamental yang 

dapat diterapkan. Konsep pertama adalah peran dari manusia (human actors) 
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dalam kerangka hubungan antar subjek untuk mencapai sebuah kesepakatan. 

Teori ini menekankan bahwa pentingnya hubungan antar human actor. 

Mekanisme tindakan sosial ini berasal konsep kedua yaitu rasionalitas. Tindakan 

sosial dianggap rasional jika bertujuan untuk mengkoordinasikan tindakan 

mendatang yang dipengaruhi melalui pencapaian pemahaman bersama (mutual 

understanding). Konsep ketiga adalah cara memandang proses sosial. Prose sosial 

dapat dilihat dari dua sudut pandang. Proses sosial dapat dilihat sebagai lifeworld 

dari kelompok sosial di mana tindakan dikoordinasikan melalui orientasi tindakan 

yang harmonis. Tindakan sosial dapat juga dipandang sebagai self-regulating 

system, yang artinya masyarakat bertindak dan berperilaku untuk menyesuaikan 

diri dengan sistem sosial yang ada. Konsep keempat pada teori ini adalah steering 

media, terutama money dan power. Konsep ini memandang adanya mekanisme 

lain yang mempengaruhi proses sosial (Purwitasari, 2011). 

Teori komunikasi aksi selalu digunakan untuk menganalisis interaksi 

sosial melalui pemisahan dua interaksi mendasar, yaitu interaksi yang memenuhi 

kebutuhan alami atau dengan kata lain interaksi berdasarkan kebutuhan sosial 

(lifeworld) dan interaksi yang dipengaruhi oleh mekanisme sistem (system 

mechanism). Interaksi sosial dalam konsep lifeworld adalah aktivitas sosial yang 

terjadi tanpa adanya paksaan pihak manapun. Sedangkan interaksi sosial dalam 

konsep system mechanism adalah aktivitas sosial yang dilakukan karena adanya 

unsur keterpaksaan yang dipengaruhi oleh ambil alih media yaitu money dan 

power (Sawarjuwono, 2005).  
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D. Green Accounting 

Menurut Zulhaimi (2015), green accounting adalah penerapan akuntansi di 

mana perusahaan juga memasukkan biaya-biaya untuk pelestarian lingkungan 

ataupun kesejahteraan lingkungan sekitar yang sering disebut dengan istilah biaya 

lingkungan dalam beban perusahaan. Akan tetapi, keberhasilan akuntansi 

lingkungan tidak hanya tergantung pada ketepatan dalam menggolongkan semua 

biaya-biaya yang dibuat perusahaan,  kemampuan dan keakuratan data akuntansi 

perusahaan juga diperlukan dalam menekan dampak lingkungan yang ditimbulkan 

dari aktivitas perusahaan (Yulianthi, 2018). Menurut Wulandari dkk. (2019), 

dengan menerapkan konsep green accounting diharapkan pelaporan suatu 

perusahaan dapat lebih bersifat menyeluruh baik aspek keuangan maupun non 

keuangan. Untuk itu, diperlukan adanya program pelestarian lingkungan untuk 

mendukung implementasi green accounting. 

Green accounting merupakan salah satu solusi dalam masalah lingkungan, 

penerapan green accounting akan mendorong perusahaan untuk meminimalisir 

terjadinya pencemaran lingkungan (Dewi, 2016). Selain itu, penerapan green 

accounting yang dilakukan oleh industri menjadi daya tarik tersendiri bagi 

masyarakat atau konsumen. Konsumen akan cenderung menggunakan produk 

perusahaan yang telah menerapkan green industry atau green accounting, hal ini 

akan meningkatkan penjualan dan kelangsungan bisnis perusahaan (Zulhaimi, 

2015). Oleh karena itu, green accounting seharusnya sudah diterapkan oleh entitas 

manapun sebab pada dasarnya green accounting tidak akan merugikan pihak 
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perusahaan melainkan akan menguntungkan karena menambah kepercayaan 

masyarakat terhadap kinerja perusahaan. 

Perusahaan menerapkan akuntansi lingkungan atau green accounting 

bertujuan untuk menilai kuantitatif biaya dan dampaknya terhadap perlindungan 

lingkungan (environmental protection) (Mariani, 2017). Selain itu, penerapan 

green accounting juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dengan 

melakukan penilaian terhadap lingkungan mulai dari penilaian biaya 

(environmental cost) sampai penilaian manfaat (economic benefit) (Dewi, 2017). 

Pelaksanaan green accounting menjadi salah satu instrumen pengelolaan 

lingkungan dan juga menjadi sarana komunikasi dengan masyarakat dan 

pemangku kepentingan (Hendratno, 2016). Green Accounting merupakan salah 

satu bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungannya. Semakin banyak 

bentuk tanggung jawab yang dilakukan, maka semakin baik citra perusahaan di 

mata masyarakat serta investor lebih mudah tertarik untuk berinvestasi. Hal 

tersebut akan berdampak pada peningkatan loyalitas konsumen dan juga 

peningkatan profitabilitas perusahaan. 

Perusahaan dapat dikatakan ikut andil dalam menjaga kelestarian 

lingkungan jika perusahaan tersebut memiliki perhatian terhadap permasalahan 

lingkungan hidup itu sendiri. Keterlibatan terhadap permasalahan lingkungan 

diperlukan dalam memenuhi tanggung jawab lingkungan. Hal ini harus diikuti 

dengan pelaporan permasalahan lingkungan di sekitar perusahaan terutama kinerja 

perusahaan dalam mengatasi dampak yang ditimbulkan. Tahapan ini akan 

sempurna jika pada akhirnya dapat dilakukan audit lingkungan untuk perusahaan 
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yang mengukur kinerja lingkungannya (Susilo dan Astuti, 2014). Beberapa 

tahapan tersebut, yaitu: 

1. Environmental Awareness 

Environmental awareness atau yang disebut juga dengan kesadaran atau 

perhatian lingkungan. Untuk turut andil dalam menjaga kelestarian lingkungan, 

maka seluruh elemen perusahaan wajib memberikan perhatian secara khusus dan 

mendalam terhadap lingkungannya. Dalam tahap perencanaan, membangun 

kesadaran akan pentingnya green accounting di lingkungan perusahaan industri, 

khususnya pada industri perhotelan dan komitmen pimpinan serta manajemen 

sangat diperlukan. 

2. Environmental Involvement 

Tanggung jawab dan keterlibatan lingkungan adalah komitmen organisasi 

untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna 

meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi 

perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya 

(Musyarofah, 2013). Tanggung jawab sosial organisasi timbul sebagai respon atau 

tindakan proaktif yang dilakukan oleh organisasi terhadap harapan masyarakat 

atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan.  

3. Environmental Reporting 

Pelaporan diperlukan untuk membangun sistem informasi, baik untuk 

keperluan proses pengambilan keputusan maupun keperluan keterbukaan 

informasi yang material dan relevan (Sari dan Hadiprajitno, 2013). Terkait 

pelaporan mengenai akuntansi lingkungan, di Indonesia masih belum diatur secara 
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khusus dalam standar akuntansi. Artinya, pelaporan informasi lingkungan dalam 

laporan tahunan perusahaan atau laporan yang terpisah masih bersifat sukarela 

(Fatwadi dkk., 2016). Jika perusahaan melaporkan aktivitas lingkungannya secara 

suka rela, artinya perusahaan tersebut telah mendeklarasikan kepeduliannya 

terhadap lingkungan.  

4. Environmental Auditing 

Audit lingkungan adalah alat pemeriksaan komprehensif dalam sistem 

manajemen lingkungan untuk memverifikasi secara objektif upaya manajemen 

lingkungan dan dapat membantu mencari langkah-langkah perbaikan guna 

meningkatkan performasi lingkungan, berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan 

dan merupakan upaya proaktif suatu perusahaan untuk perlindungan lingkungan 

yang akan membantu perusahaan meningkatkan efisiensi dan pengendalian emisi, 

polutan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan citra positif dari masyarakat 

terhadap perusahaan (Hati, 2018). Environmental audit juga dapat digunakan 

untuk memastikan apakah kinerja konservasi lingkungan hidup yang dilakukan 

entitas sudah berjalan efektif dan efisien (Sari dan Hadiprajitno, 2013). 

E. Konsep Deep Ecology 

Menurut Satmaidi (2015), kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup 

didorong oleh masih dominannya konsep antroposentris dalam pengelolaan 

lingkungan hidup dan sumber daya alam yang diback-up oleh peraturan yang 

bersifat sektoral dan parsial yang lebih memprioritas aspek pembangunan 

ekonomi tetapi mengabaikan keberlanjutan lingkungan hidup. Hal tersebut 

memunculkan etika yang lebih mendalam terhadap alam yang disebut dengan 
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deep ecology ethics. Deep ecology pertama kali diperkenalkan pada tahun 1972 

oleh Arne Naess, filsuf asal Norwegia (Satmaidi, 2015). Deep ecology atau yang 

disebut juga ekologi mendalam merupakan cara pandang baru sebagai bagian dari 

aliran ekosentrisme yang memusatkan perhatian kepada seluruh ekosistem dan 

menuntut kepentingan jangka panjang yang berprinsip atas kepentingan seluruh 

komunitas ekologis dan menekankan bahwa manusia adalah bagian dari alam 

(Artisna dkk., 2018).   

Dalam konteks deep ecology aktivitas masyarakat dalam kegiatan 

konservasi lingkungan merupakan bentuk realisasi diri masyarakat terhadap 

dukungan kegiatan pelestarian lingkungan yang dilakukan oleh organisasi 

(Heniwati dan Asni, 2019). Deep ecology menuntut suatu etika baru yang tidak 

hanya berpusat pada manusia tetapi berpusat pada seluruh makhluk di permukaan 

bumi dalam upaya mengatasi persoalan lingkungan hidup (Satmaidi, 2015). Oleh 

karena itu, kewajiban dan tanggung jawab moral tidak hanya dibatasi pada 

persoalan manusia saja tetapi juga berlaku terhadap semua realitas ekologis. 

Deep ecology tidak memisahkan manusia dengan alam maupun tidak 

memisahkan segala sesuatunya dari lingkungan alam. Deep ecology melihat dunia 

sebagai suatu fenomena yang saling terhubung dan terikat serta saling 

ketergantungan secara fundamental (Satmaidi, 2015). Pendekatan deep ecology 

memusatkan perhatian tidak hanya pada dampak terhadap manusia saja tetapi juga 

pada dampak lingkungan secara keseluruhan termasuk pada kondisi spesies dan 

sistem. Dampak pada lingkungan tersebut dimaksudkan agar manusia tetap 

menjaga lingkungan sebagai nilai yang utuh dari pencemaran, dalam hal ini 



28 
 

 

prioritas yang diutamakan adalah penyebab utama pencemaran, bukan hanya 

sekedar dampak  superfisial dan jangka pendek (Rahadian, 2017). 

Dalam paradigma pemikiran deep ecology, penilaian terhadap lingkungan 

hidup berupa sumber daya alam tidak hanya memperhatikan manfaat langsung 

pada manusia tetapi lebih kepada bagaimana memahami hak dan keberadaan 

makhluk hidup yang lain. Selain itu, deep ecology juga berfokus pada perubahan 

kebijakan yang mempengaruhi dasar struktur ekonomi, teknologi, dan ideologi 

(Heniwati dan Asni, 2019). Hal ini sejalan dengan pemaknaan alam dalam konsep 

deep ecology di mana manusia manusia harus menghargai dan menghormati alam 

sebagaimana manusia memperlakukan diri mereka sendiri., dengan kata lain deep 

ecology membentuk mindset dan perilaku manusia yang harmonis dan selaras 

dengan alam berdasarkan kearifan lokal yang ada (Chadijah, 2017). 

F. Keberlanjutan (sustainability) Perusahaan 

Keberlanjutan dalam bahasa inggris disebut sebagai sustainability. Sustain 

artinya berlanjut, sedangkan ability artinya kemampuan. Keberlanjutan dalam 

pandangan ekologi merupakan sebuah sistem biologis yang mampu melestarikan 

lingkungan dan menghidupkan keanekaragaman hayati, serta menjalankan 

produktivitas tanpa ada batasan tertentu. Keberlanjutan erat kaitannya dengan 

pembangunan dan dampaknya terhadap lingkungan yang dikenal dengan istilah 

sustainability development. Jika ditinjau dari segi pembangunan, maka 

keberlanjutan berarti segala bentuk pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk 

memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi-generasi 

mendatang untuk memenuhi kebutuhannya (Rosana, 2018). 
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Keberlanjutan merupakan istilah yang menggambarkan tujuan 

kelangsungan hidup di masa yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan saat 

ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi 

kebutuhan mereka di masa depan. Konsep berkelanjutan berasal dari akar yang 

berbeda, ada yang mengangkat dari daya dukung ekologi, cadangan sumber daya, 

dan juga kritik terhadap teknologi (Dong dan Hauschild, 2017).  Jika dikaitkan 

dengan persoalan lingkungan, perusahaan memegang pengaruh cukup besar dalam 

pelestarian alam. Banyak perusahaan dibangun yang kemudian memanfaatkan 

sumber daya alam sebagai bahan pokok dalam kegiatan produksinya. Perusahaan 

semacam ini perlu mengelola sebaik mungkin tatanan ekologi agar tidak 

merugikan pihak lain, baik itu dari lingkungan alam itu sendiri maupun dari 

lingkungan sosial di mana perusahaan berdiri. Perusahaan dituntut untuk 

memberikan informasi berkaitan dengan aktivitas sosial dan lingkungan yang 

dilakukan melalui media pengungkapan berupa laporan tahunan (annual report) 

dan laporan keberlanjutan (sustainability report).  

Informasi laporan keuangan diperlukan untuk memperlihatkan kepada 

stakeholder terkait pertanggungjawaban perusahaan terhadap aktivitas 

operasionalnya. Akan tetapi, kondisi keuangan tidak cukup menjamin nilai 

perusahaan tumbuh secara berkelanjutan. Nilai perusahaan akan terjamin tumbuh 

secara berkelanjutan (sustainable) apabila perusahaan memperhatikan dimensi 

ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup karena keberlanjutan merupakan 

keseimbangan antara kepentingan-kepentingan ekonomi, lingkungan, dan 

masyarakat (Nurlela dan Islahuddin, 2008). Hal ini sejalan dengan pendapat 
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Purwanto (2011) yang mengatakan bahwa keberlanjutan perusahaan akan terjamin 

apabila orientasi perusahaan bergeser yang semula bertitik tolak hanya pada 

ukuran kinerja ekonomi, kini juga harus bertitik tolak pada keseimbangan 

lingkungan dan masyarakat dengan memperhatikan berbagai dampak sosial. 

Perusahaan harus berupaya menunjukkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan 

melakukan bisnis yang etis, yang di mana setiap kegiatan tersebut dituangkan 

dalam laporan keberlanjutan perusahaan (Oktanti, 2016). 

G. Tanggung Jawab Lingkungan 

Perusahaan dituntut untuk mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas 

yang dilakukannya kepada stakeholder (Dharma dan Noviari, 2017). Awalnya, 

dalam berbisnis hanya ada tanggung jawab pada ranah ekonomi terhadap pemilik 

modal tetapi saat ini tanggung jawab dibagi ke dalam 3 ranah yaitu ekonomi, 

sosial, dan lingkungan (Asrori dkk., 2013). Tanggung jawab terhadap lingkungan 

adalah kewajiban moral yang harus diimplementasikian oleh sebuah perusahaan. 

Perusahaan di mata masyarakat tidak hanya sebagai aktor ekonomi tetapi juga 

sebagai aktor sosial (Dina dkk., 2016). Artinya, di balik aktivitas operasional yang 

dijalankan terdapat tanggung jawab yang besar, di mana perusahaan perlu 

bertanggung jawab terhadap sosial dan lingkungan untuk menunjang 

keberlangsungan hidup usahanya. 

Perusahaan perlu memperhatikan pelaksanaan dan pengungkapan 

informasi tanggung jawab terhadap lingkungan (Setiawan, 2013). Informasi 

tersebut akan dijadikan sebagai acuan dan tolak ukur sejauh mana perusahaan 

bertanggung jawab terhadap lingkungannya, ketika lingkungan terjaga maka 
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masyarakat akan menilai bahwa perusahaan beroperasi sesuai dengan etika bisnis 

yang berlaku. Selain itu, tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dapat 

dijadikan sebagai strategi bisnis untuk kepentingan dan investasi jangka panjang 

(Dina dkk., 2016). 

Tanggung jawab setiap manusia atas segala perbuatan yang dilakukannya 

telah dijelaskan di dalam Al-Qur’an Surah Al-Isra’/17: 36. 

َنَاَليَسََۡلكَََبيهيََوَلََ ََۦتَقۡف  َإينَّ ٌۚ هۡعََٱعيلۡم  ؤَادََٱوَََلَۡۡصَََٱوَََلسَّ وْلََٰٓئيكََكََنَََلۡف 
 
َأ ُّ كُ 

َنَسَۡ ََ َ عَنۡه  ٣٦ََول 
Terjemahnya: 

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai 

pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan 

hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya”. 

 

Berdasarkan ayat tersebut dapat diketahui bahwa segala sesuatu yang 

dilakukan manusia di atas permukaan bumi akan dimintai pertanggungjawaban, 

termasuk tanggung jawab manusia terhadap lingkungan. Tanggung jawab manusia 

terhadap lingkungan merupakan bentuk apresiasi terhadap alam, selain itu 

menghormati alam juga merupakan bentuk kesadaran manusia bahwa mereka 

termasuk bagian dari alam, sehingga mencintai dan melestarikan alam menjadi 

bagian dari mencintai kehidupan manusia itu sendiri (Rahman dkk., 2019). 

Jika ditinjau dari segi hukum, peraturan mengenai lingkungan hidup 

tertera dalam Undang-Undang No. 32,  Pasal 67, Tahun 2009 yang menyatakan 

setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta 

mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Pasal tersebut 

memberi pengertian bahwa lingkungan hidup mempunyai hak untuk dipelihara, 

dicegah serta ditanggulangi kerusakan dan pencemarannya (Lisdiyono, 2014). 



32 
 

 

Artinya, manusia sebagai pelaku yang menggunakan sumber daya alam untuk 

memenuhi kebutuhan hidup bertanggung jawab atas segala persoalan lingkungan. 

H. Green Accounting sebagai Bentuk Tanggung Jawab Lingkungan 

Pengaruh aktivitas perusahaan terhadap lingkungan mendapat perhatian 

yang cukup besar oleh masyarakat. Akibatnya, tanggung jawab perusahaan 

semakin luas yang dulunya hanya sebatas tanggung jawab ekonomik kepada 

investor dan kreditor tetapi sekarang telah meliputi tanggung jawab sosial dan 

tanggung jawab lingkungan (Mersi, 2016). Berbagai kasus kerusakan lingkungan 

yang terjadi memunculkan pemikiran mengenai pengembangan ilmu akuntansi 

yang tidak hanya sebatas proses pertanggung jawaban keuangan tetapi juga mulai 

merambah ke wilayah pertanggung jawaban sosial lingkungan sebagai ilmu 

akuntansi yang relatif masih baru (Septiana dkk., 2018).  Namun, pengungkapan 

kesadaran lingkungan melalui transparansi laporan akuntansi oleh perusahaan 

masih sangat terbatas. Oleh karena itu, kesadaran perusahaan tentang tanggung 

jawab sosial dan lingkungan yang disajikan melalui laporan akuntansi sangat 

penting untuk dipelajari mengingat sorotan dan perhatian masyarakat semakin 

meningkat terhadap persoalan lingkungan. 

Menurut Artani (2019) kesadaran dan tanggung jawab lingkungan 

menuntut perusahaan untuk berinvestasi dan mengeluarkan biaya untuk menjaga 

lingkungan dan membuat pelaporannya. Konsekuensi dari wacana akuntansi dan 

lingkungan ini pada akhirnya memunculkan konsep green accounting. Green 

accounting tidak hanya berfungsi untuk memberikan motivasi bagi para manager 

untuk mengurangi biaya lingkungan yang ditimbulkan tetapi juga memberikan 
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kesadaran masyarakat dan lembaga-lembaga non pemerintah atas dampak 

lingkungan yang terjadi (Indryani dkk., 2018). Dengan adanya implementasi 

green accounting, dapat memberikan informasi mengenai kontribusi positif 

maupun negatif yang dilakukan oleh suatu organisasi atau perusahaan dalam 

meningkatkan kualitas hidup manusia dan lingkungannya. 

Setiap pelaku usaha harus memiliki tanggung jawab terhadap semua yang 

terlibat dalam segala aspek operasional perusahaan, termasuk karyawan, 

konsumen, pemegang saham, dan komunitas lainnya (Barus dan Nuriani, 2016). 

Selain itu, perusahaan wajib memperhatikan dampak apa saja yang dapat 

ditimbulkan dari kegiatan operasional termasuk dampaknya terhadap lingkungan. 

Hal ini dapat didukung dengan pengimplementasian green accounting. Green 

accounting menuntut adanya komitmen dan tanggung jawab perusahaan terhadap 

kepedulian lingkungan serta mengungkapkan besaran biaya atau pengorbanan 

yang dilakukan di dalam laporan perusahaan. Kepedulian tersebut dalam 

akuntansi lingkungan melibatkan identifikasi, pengukuran, dan alokasi biaya 

lingkungan (Magara dkk., 2015). Terlaksananya green accounting sebagai bentuk 

tanggung jawab suatu perusahaan terhadap lingkungan dapat menjadi salah satu 

tolak ukur keberhasilan perusahaan di mata masyarakat. Sebagaimana 

pengungkapan tanggung jawab sosial dianggap sebagai media yang tepat untuk 

membuktikan kepada masyarakat mengenai kepedulian perusahaan (Oktariani dan 

Mimba, 2014).  
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I. Green Accounting dalam Bingkai Deep Ecology 

Masalah sumber daya alam dan lingkungan hidup telah berkembang 

menjadi krisis lingkungan global yang berdampak serius terhadap 

keberlangsungan kehidupan manusia dan pembangunan Masalah lingkungan 

hidup bukan hanya persoalan biologis manusia, tetapi juga masalah moral. 

Kerusakan alam bukan hanya menimbulkan kecemasan bagaimana kehidupan 

nantinya tetapi menimbulkan keprihatinan atas perilaku manusia yang telah 

melampaui  batas (Satmaidi, 2015). Manusia sepatutnya mengelola lingkungan 

alam dengan bijak. Kekeliruan manusia terhadap pandangan yang menganggap 

bahwa mereka bukan bagian dari alam atau bagian dari ekosistem menyebabkan 

manusia tidak menyadari kerusakan ekologi akibat pengelolaan lingkungan hidup 

yang terlalu bertumpu atas kepentingan manusia (antroposentris) akan menjadi 

boomerang untuk mereka ke depannya. Cara pandang antroposentris 

menyebabkan manusia mengeksploitasi dan menguras alam semesta demi 

memenuhi kepentingan serta kebutuhan hidupnya tanpa memberi perhatian lebih 

kepada kelestarian alam (Nanlohy, 2020). 

Menurut Rahadian (2017), etika pengelolaan lingkungan menjadi hal yang 

sangat penting untuk menjaga lingkungan tetap mampu menyediakan kebutuhan-

kebutuhan manusia dan tetap mengoptimalkan daya dukungnya. Deep ecology 

merupakan etika baru yang berpusat pada seluruh komoditas ekologis, baik biotis 

maupun abiotis. Deep ecology mengutamakan prinsip-prinsip moral etika yang 

harus direalisasikan dalam aksi nyata (Chadijah, 2017). Pada persoalan etika 

lingkungan hidup, dipahami bahwa adanya hubungan atau relasi di antara semua 
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kehidupan alam semesta yaitu antara manusia dengan manusia lainnya yang 

memiliki dampak pada alam dan antara manusia dengan makhluk hidup lainnya 

secara keseluruhan. Termasuk di dalamnya berbagai kebijakan politik dan 

ekonomi yang mempunyai dampak langsung maupun tidak langsung terhadap 

alam (Rahadian, 2017). 

 Aktivitas perusahaan menjadi salah satu aspek yang perlu diamati untuk 

memastikan bahwa kegiatan operasionalnya tidak mencemari lingkungan. 

Perusahaan dalam hal ini memiliki tanggung jawab bukan hanya pada masalah 

keuangan saja tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat dan berperan aktif dalam 

menjaga kelestarian lingkungan. Salah satu cara yang dapat dilakukan perusahaan 

untuk dapat berkontribusi terhadap lingkungan adalah dengan 

mengimpelementasikan green accounting. Green accounting adalah penerapan 

akuntansi yang di mana perusahaan memasukkan biaya-biaya untuk pelestarian 

atau kesejahteraan lingkungan sekitar yang sering disebut dengan istilah biaya 

lingkungan dalam beban perusahaan (Zulhaimi, 2015).  

Green accounting akan memotivasi perusahaan untuk mengidentifikasi 

semua biaya lingkungan secara rinci, meminimalisir dampak negatif terhadap 

lingkungan akibat pelaporan konvensional, memisahkan semua biaya dan 

pendapatan terkait lingkungan dalam sistem laporan konvensional, berperan aktif 

dalam mendesain strategi untuk memperbaiki dampak lingkungan, mendesain 

format baru sistem pelaporan keuangan maupun non keuangan, sistem informasi 

dan pengawasan dengan tujuan memperkuat keputusan manajemen yang pro 

lingkungan (Fatwadi dkk., 2016). Hal ini sejalan dengan prinsip deep ecology 



36 
 

 

yang menekankan bahwa manusia merupakan bagian dari alam dan lingkungan, 

oleh karena itu manusia menjadi objek yang berpengaruh besar dalam menjaga 

tatanan ekosistem lingkungan hidup. Green accounting melihat bagaimana 

perusahaan perlu mengkaji ekologi secara mendalam melalui aspek keuangan. 

Perusahaan perlu memiliki biaya yang disiapkan khusus untuk menjaga 

lingkungan sekitar perusahaan beroperasi. Pandangan ini mengarahkan 

perusahaan untuk melakukan perubahan pada segala aspek dengan tujuan untuk 

melindungi dan menyelamatkan lingkungan. 

J. Green Accounting Berbasis Deep Ecology dalam Menunjang Keberlanjutan 

Perusahaan 

Setiap perusahaan didirikan dengan harapan keberlangsungan tanpa batas. 

Perusahaan harus tetap berupaya menjaga citra dan nama baik agar dapat 

menunjang kelangsungan perusahaan ke depannya. Dalam pandangan akuntansi, 

salah satu aspek yang dinilai adalah bagaimana perusahaan melakukan tanggung 

jawabnya melalui pengungkapan dalam laporan keuangan, baik dalam bentuk 

laporan tahunan (annual report) maupun laporan keberlanjutan (sustainability 

report). Pengimplementasian green accounting pada pengungkapan laporan 

keuangan dapat menjadi penunjang keberlanjutan eksistensi perusahaan. 

Implementasi green accounting sebagai bentuk upaya perusahaan 

memperhitungkan sumber daya dan jasa lingkungan untuk meningkatkan 

pendapatan dan mempertahankan pembangunan serta pertumbuhan keberlanjutan 

(Dewi dan Narayana, 2020).  Green accounting atau biasa juga disebut dengan 

istilah akuntansi lingkungan hadir sebagai salah satu solusi untuk memecahkan 
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kebuntuan permasalahan aktivitas perusahaan yang berdampak pada lingkungan 

maupun masyarakat yang turut merasakan dampaknya (Sulistiawati dan 

Dirgantari, 2016). 

Green Accounting dengan menanamkan prinsip deep ecology dapat 

mengubah cara pandang perusahaan, bahwa perusahaan tidak hanya berorientasi 

pada keuntungan laba semata tetapi bagaimana perusahaan dapat memandang 

kelestarian lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab perusahaan yang 

harus diperhatikan. Menurut Hati (2018), peran utama green accounting adalah 

untuk mengatasi masalah lingkungan sosial, serta memiliki dampak pada 

pencapaian pembangunan berkelanjutan dan lingkungan di negara manapun, yang 

mempengaruhi perilaku perusahaan dalam menghadapi isu-isu tanggung jawab 

sosial dan lingkungan. Akan tetapi, pelaksanaan green accounting sangat 

bergantung pada karakteristik perusahaan dalam memahami permasalahan 

lingkungan hidup (Susilo dan Astuti, 2014). Oleh karena itu, deep ecology hadir 

sebagai suatu cara pandang yang dapat digunakan perusahaan dalam memahami 

berbagai permasalahan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan operasional 

perusahaan. 

Terdapat tiga aspek dalam keberlanjutan usaha yang akan diperoleh 

perusahaan jika menjadikan konsep deep ecology sebagai prinsip dalam 

pengungkapan lingkungannya. yaitu keberlanjutan operasional, keberlanjutan 

lingkungan, dan keberlanjutan eksistensi. Keberlanjutan operasional yaitu 

kemampuan perusahaan untuk tetap konsisten dalam menjalankan aktivitas usaha 

yang dilakukan secara aktif. Keberlanjutan lingkungan yaitu kemampuan 



38 
 

 

perusahaan untuk mendapat legitimasi dari masyarakat dan pemerintah sehingga 

aktivitas operasional perusahaan bisa tetap berjalan tanpa adanya ancaman. 

Sedangkan keberlanjutan eksistensi yaitu kemampuan untuk mempertahankan 

keberadaan  perusahaan dalam dunia industri dan tetap menjadi pasar bagi 

konsumen (Utari, 2020). 

K. Rerangka Pikir 

Rerangka pikir dalam suatu penelitian digunakan dengan tujuan penelitian 

dapat dipahami seecara mudah dan sistematis. Rerangka pikir menunjukkan alur-

alur yang dimaksudkan sesuai dengan tujuan dan judul yang diangkat. Penelitian 

ini menganalisis sustainability report untuk mengetahui sejauh mana perusahaan 

bertanggung jawab terhadap lingkungan dengan menggunakan teori semiotik dan 

teori komunikasi aksi. Teori semiotik digunakan untuk memaknai setiap simbol 

atau tanda dalam suatu laporan, sementara teori komunikasi aksi digunakan untuk 

memandang perusahaan dari paradigma komunikasi. 

Deep ecology (ekologi mendalam) memandang manusia sebagai bagian 

dari alam yang harus menjaga dan melestarikan lingkungan dapat dijadikan 

cerminan oleh perusahaan dalam melaksanakan kepedulian terhadap lingkungan. 

Sementara dalam sisi akuntansi (green accouting), kepedulian tersebut harus 

berwujud dalam pengungkapan informasi baik berupa informasi keuangan 

maupun non keuangan. Kemudian sustainability report sebagai bentuk 

pengungkapan tanggung jawab perusahaan terhadap isu-isu mengenai sosial dan 

lingkungan. Pada laporan tersebut akan dilihat bagaimana pengungkapan green 

accounting berbasis deep ecology dalam menunjang keberlanjutan perusahaan. 
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Penilitian ini menggunakan analisis semiotika yang akan memaknai sustainability 

reporting tidak hanya melalui teks naratif tetapi juga melalui foto, grafik, dan 

simbol lainnya. Dari penjelasan di atas secara sederhana rerangka pikir dapat 

dijelaskan melalui gambar berikut: 

Gambar 2.1 

Rerangka Pikir  

Sustainability Report 

Teori Semiotika Teori Komunikasi Aksi 

Analisis Semiotika 

Deep Ecology 

Keberlanjutan Perusahaan 

Green Accounting 

- Environmental Awareness 

- Environmental Involvement 

- Environmental Reporting 

- Environmental Auditing 

- Perencanaan Strategis 

- Pelaksanaan Program 

- Evaluasi Kinerja 

- Keberlanjutan Operasional 

- Keberlanjutan Lingkungan 

- Keberlanjutan Eksistensi 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif. Menurut Yusuf (2014:329) penelitian kualitatif merupakan suatu 

strategi inqury yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, 

karakterisik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena; fokus, dan 

multimetode, bersifat alami dan holistik; mengutamakan kualitas, menggunakan 

beberapa cara, serta disajikan secara narratif. Dari sisi lain dan secara sederhana 

dapat dikatakan bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan 

jawaban terhadap suatu fenomena atau pertanyaan melalui aplikasi prosedur 

ilmiah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian 

kualitatif pada prinsipnya ingin memberikan, menerangkan, mendeskripsikan 

secara kritis, atau menggambarkan suatu fenomena, suatu kejadian, atau suatu 

peristiwa interaksi sosial dalam masyarakat untuk mencari dan menemukan 

makna (meaning) dalam konteks yang sesungguhnya (natural setting).  

Menurut Musianto (2006), pendekatan kualitatif ialah pendekatan yang di 

dalam usulan penelitian, proses, hipotesis, turun ke lapangan, analisis data, dan 

kesimpulan data sampai dengan penulisannya mempergunakan aspek-aspek 

kecenderungan, non perhitungan numerik, situasional deskriptif, interview 

mendalam, analisis isi, bola salju, dan story. Rancangan penelitian kualitatif, 

fokus kajian penelitian atau pokok permasalahan yang hendak diteliti 
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mengandung penjelasan mengenai dimensi-dimensi apa yang menjadi pusat 

perhatian yang kelak dibahas secara mendalam dan tuntas (Bungin, 2003: 41).  

2. Objek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada sustainability report PT Vale Indonesia yang 

diterbitkan pada tahun 2021. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian memberikan asumsi mengenai dunia sosial, 

sebagaimana ilmu pengetahuan dikelola dan apa yang sesungguhnya merupakan 

masalah, solusi, kriteria pembuktian. Penelitian ini menggunakan analisis 

semiotika yang didasarkan atas naratif teks yang terdapat pada sustainability 

report. Analisis semiotika naratif adalah suatu analisis yang menggunakan 

struktur kalimat sebagai dasar untuk menjelaskan makna dalam suatu teks 

(Oktanti, 2016). Pendekatan semiotika dinilai tepat dalam menilai bagaimana 

sebuah perusahaan mengungkap sebuah realitas dalam suatu laporan tahuan dan 

alasan dalam pengungkapannya (Pratiwi dan Chariri, 2015). Selain itu, 

pendekatan analisis semiotika mengangkat laporan keuangan sebagai dasar 

pengungkapan yang di mana laporan keuangan diartikan sebagai bahasa bisnis 

perusahaan yang dijadikan alat komunikasi berisi teks naratif yang memiliki 

makna dan pesan dalam mengungkap reaalitas dalam penyajiannya. Analisis data 

didasarkan pada deskriptif analitik sesuai dengan makna, symbol, kata, dan 

kalimat yang ditemukan dalam sustainability report PT Vale Indonesia Tahun 

2021. 
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C. Sumber Data Penelitian 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

(secondary data). Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak 

ketiga, yaitu dokumentasi dari akses internet dengan mengambil artikel dari 

beberapa situs internet, serta mempelajari literatur-literatur serta bacaan yang 

berhubungan dengan penelitian. Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian 

ini adalah sustainability report yang dipublikasikan oleh perusahaan pada website 

resminya serta informasi-informasi relevan lainnya. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Agar dapat menginterpretasikan suatu data dengan baik dan 

mendeskripsikan suatu objek yang sedang diteliti dengan benar, maka diperlukan 

data yang akurat dan sistematis. Oleh karena itu, dalam mengadakan 

pengumpulan data penelitian penulis menggunakan metode sebagai berikut: 

1. Dokumentasi  

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menggunakan 

data-data sekunder yang ada pada lokasi atau tempat dilakukannya penelitian 

berupa laporan-laporan, catatan-catatan dan rekaman data kinerja serta materi 

pendukung lainnya. Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini berupa 

dokumen laporan tahunan dan sustainability report PT Vale Indonesia Tbk, tahun 

2021 yang dapat diakses melalui website resmi perusahaan (www.vale.com). 

2. Studi pustaka 

Studi pustaka yang dilakukan oleh peneliti adalah upaya untuk 

mengumpulkan informasi yang akan dijadikan sebagai bahan dalam menganalisis 

http://www.vale.com/
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data. Di mana metode pengumpulan data dengan mencari informasi-informasi 

mealalui buku, majalah, koran, dan jurnal serta literatur yang bertujuan untuk 

mendukung pengumpulan informasi. 

3. Internet Search 

Merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai 

tambahan referensi yang bersumber dari internet guna melengkapi referensi 

penulis serta digunakan untuk menemukan fakta atau teori yang berkaitan dengan 

masalah yang diteliti. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen atau alat penelitian dalam metode penelitian kualitatif adalah 

peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti harus memahami bagaimana metode 

penelitian kulaitatif, mempunyai wawasan pada bidang yang diteliti serta siap 

untuk memasuki objek penelitian dan harus memiliki kesiapan secara logistik dan 

akademik. Penelitian ini dilakukan dengan mengunduh data yang dibutuhkan 

berupa sustainability report sebagai objek penelitian dan data pendukung lainnya 

seperti informasi-informasi yang relevan dengan penelitian. 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif digunakan bila data-data yang terkumpul dalam 

riset adalah data kulaitatif. Proses pengelolaan data dan analisis data dalam 

penelitian dilakukan melalui tiga tahap, yang meliputi tahap reduksi data, tahap 

penyajian data, dam tahap penarikan kesimpulan/verifikasi data. Langkah tersenut 

dijelaskan dalam tiga tahap berikut: 
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1. Reduksi Data (Penelusuran Awal) 

Mereduksi data, memilah, memusatkan, dan menyederhanakan data yang 

baru diperoleh dari penelitian yang masih mentah yang muncul dari catatan-

catatan tertulis. Dalam reduksi data dapat dilakukan dengan jalan memfokuskan 

perhatian dan pencarian materi penelitian dari berbagai literatur yang digunakan 

sesuai dengan pokok permasalahan yang telah diajukan pada rumusan masalah. 

Dan data yang relevan atau sesuai dengan menganalisis secara cermat, sedangkan 

yang kurang relevan atau kurang sesuai disisihkan. 

2. Penyajian Data (Penelusuran Lanjutan) 

Penyajian data perlu dilakukan dalam sebuah penelitian sebab, biasanya 

informasi-informasi yang didapatkan peneliti bersifat naratif, sehingga 

dibutuhkan penyederhanaan namun tanpa mengurangi isi dari data yang 

didapatkan. Penyajian data dilakukan guna memungkinkan terjadinya penarikan 

kesimpulan. Pada penelitian ini peneliti akan melakukan penyajian data 

penerapan green accounting berbasis deep ecology dengan penyajian 

disederhanakan atau dengan penyajian informasi-informasi yang sederhana 

namun tidak mengurangi isi dari informasi-informasi yang didapatkan, 

maksudnya adalah tujuan atau makna yang ada pada informasi tersebut tidak 

hilang ataupun dikurangi. 

3. Penarikan Kesimpulan (Penelusuran Akhir) 

Pengumpulan data dan analisa yang telah dilakuakan, peneiti mencari 

makna dari setiap gejala yang diperolehnya dalam proses penelitian, mencatat 

keterbatasan yang dihadapi dalam penelitian ini, dan implikasi positif yang 
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diharapkan bisa diperoleh dari penelitian ini. Tujuan dari menganalisa data adalah 

untuk mengungkapkan data apa yang perlu dicari, metode apa yang harus 

digunakan untuk mendapatkan informasi baru, serta kesalahan apa yang perlu 

diperbaiki. Selain itu, analisa data bertujuan untuk mendeskripsikan data sehingga 

karakteristik data dapat dipahami. Serta membuat suatu kesimpulan yang 

diperoleh berdasarkan pendugaan atau estimasi. 

G. Uji Keabsahan Data 

Kualitas datadan ketepatan metode yang digunakan untuk melaksanakan 

penelitian sangat penying khususnya dalam penelelitian ilmu-ilmu sosial karena 

pendekatan filosofis dan metodologis yang berbeda terhadap studi aktivitas 

manusia. Keabsahan data penelitian kualitatif dilakukan dengan melalui empat uji, 

yaiut credibility (validitas internal), transferbility (validitas eksternal), 

dependability (reabilitas), dan confirmability (objektivitas). Berdasarkan empat 

jenis uji yang telah disebutkan, penelitian ini hanya menggunakan uji yang paling 

sesuai yaitu credibility (validitas internal). Uji validitas internal dilaksanakan 

untuk memenuhi nilai kebenaran dari data dan informasi yang dikumpulkan. 

Artinya, hasil penelitian harus dapat dipercaya oleh semua pembaca secara kritis. 

Kriteria ini berfungsi melakukan inqury sedemikian rupa sehingga kepercayaan 

penemuannya dapat dicapau. Menurut Afiyanti (2008) beberapa aktivitas yang 

dapat dilakukan untuk memperoleh tingkat kredibilitas yang tinggi antara lain 

dengan keterlibatan peneliti untuk kehidupan partisipan atau kegiatan partisipan. 

Pada penelitian ini menggunakan 2 jenis triangulasi, yaitu: 
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1. Triangulasi Teori. Triangulasi sendiri menurut Norman K. Denkin dalam 

Bungin (2007: 64) adalah untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari 

sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Trianglasi teori yaitu hasil akhir 

penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau thesis statement. 

Infomasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang 

relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas kesimpulan yang 

dihasilkan. Selain itu, triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman 

pemahaman asalkan peneliti mampu menggai pengetahuan teoretik secara 

mendalam atas hasil analisis data ang diperoleh. 

2. Triangulasi Sumber Data. Proses menggali kebenaran informasi tertentu 

melalui berbagai metode dan sumber perolehan daat. Misalnya, selain melalui 

wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat 

(participant obcervastion), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan 

resmi, catatan atau tulisan pribadi, serta gambar atau foto. Tentu masing-

masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda dan 

selanjutnya akan memberikan pandangan (insight) yang berbeda pula 

mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan ini akan melahirkan 

keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Perusahaan 

1. Sejarah Singkat Perusahaan 

PT Vale didirikan pada bulan Juli 1968 yang saat itu bernama PT 

International Nickel Indonesia (PT INCO). Ruang lingkup kegiatan INCO ialah 

dalam hal eksplorasi dan penambangan, pengelolaan, penyimpanan, 

pendistribusian dan pemasaran nikel beserta produk mineral lainnya. Selain itu, 

INCO juga menambang bijih nikel dan mengolahnya menjadi nikel dalam matte 

(bahan yang digunakan dalam pembuatan nikel rafinasi) dengan penambangan 

dan pengolahan terpadu di Sorowako, Sulawesi Selatan. PT International Nickel 

Indonesia Tbk (INCO) mengubah nama perusahaannya menjadi PT Vale 

Indonesia Tbk, keputusan tersebut disetujui dalam agenda rapat umum pemegang 

saham luar biasa perseroan yang diadakan pada hari selasa 27 september 2011. 

Perubahan nama perusahaan telah disetujui oleh wakil direktur utama INCO 

Bernandus Irmanto di Jakarta. Perubahan nama PT INCO menjadi PT Vale 

Indonesia Tbk dikarenakan Vale Canada Limited menguasai 58,73% saham yang 

dimilik perseroan.  

PT Vale mencatat sejarah yang mengagumkan di Indonesia. Berawal 

dengan adanya eksplorasi di Sulawesi bagian timur pada tahun 1920-an. Kegiatan 

eksplorasi tersebut didampingi dengan kajian dan pengembangan yang terus 

dilanjutkan pada periode kemerdekaan masa kepemimpinan presiden Soekarno. 

PT Vale Indonesia mempunyai pabrik pengolahan dengan tiga tungku pengering, 
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lima tanur pereduksi dengan bahan bakar minyak, empat tanur listrik, tiga 

converter pierce-smith. Selain itu, PT Vale juga telah mendirikan dan menjaga 

infrastruktur pendukung yang meliputi fasilitas pelabuhan untuk transportasi 

dalam mengirim produk akhir serta terminal BBM atau SPBU yang didukung oleh 

pompa BBM yang memiliki tekanan tinggi dan terhubung dengan pipa-pipa 12 

inci ke penampung BBM di wilayah pabrik PT Vale Indonesia Tbk. 

PT Vale merupakan perusahaan pertambangan global yang 

mengoperasikan tambang nikel open pit dan pabrik pengolahan sejak tahun 1968 

dan saat ini sudah menjadi produsen nikel terbesar di Indonesia dengan 

sumbangan 5% pasukan nikel dunia. PT Vale adalah perusahaan penanaman 

modal asing yang telah mendapat izin usaha dari pemerintah negara Indonesia 

untuk melakukan eksplorasi, kegiatan pertambangan, pengolahan, dan produksi 

nikel.  PT Vale beroperasi dalam naungan Kontrak Karya (KK) yang telah 

diamandemen pada 17 oktober 2014. Kontrak Karya (KK) menjadi lisensi untuk 

PT Vale dalam melakukan eksplorasi, penambangan, dan pengolahan bijih nikel. 

Untuk mempertahankan lisensi perusahaan, PT Vale kemudian melakukan 

perjanjian perubahan dan perpanjangan, sehingga Kontrak Karya tersebut telah 

diubah dan diperpanjang masa berlakunya hingga 28 Desember 2025. 

2. Dasar Hukum Pendirian 

Perseroan didirikan berdasarkan akta No. 49 tanggal 25 Juli 1968 yang 

dibuat di hadapan notaris Eliza Pondaag, notaris publik di Jakarta. Anggaran dasar 

perseroan disetujui Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam surat 

keputusan No. J.A.5/59/18 tanggal 26 Juli 1968 dan diumumkan dalam 
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tmanbahan No. 93 berita negara Republik Indonesia No. 62 tanggal 2 Agustus 

1968. Anggaran dasar perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan. Pada 

tahun 2015 terjadi perubahan anggaran dasar berdasarkan akta No. 121 tanggal 29 

Juni 2015. Perubahan terakhir dengan akta No. 175 tanggal 29 Juli 2020 yang 

telah disetujui dalam RUPS tahunan dan memeperoleh penerimaan pemberitahuan 

dari menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia dalam surat 

keputusan No. AHU-AH.01.03.0381902 tanggan 3 September 2020. 

3. Visi, Misi, dan Nilai Perusahaan 

Visi PT Vale Indonesia Tbk ialah menjadi perusahaan sumber daya alam 

global nomor satu dalam menciptakan nilai jangka panjang melalui keunggulan 

kinerja dan kepedulian terhadap manusia dan alam. Untuk mencapai visinya, 

perusahan melakukan misi dengan mengubah sumber daya alam menjadi 

kesejahteraan dan pembangunan yang berkelanjutan. 

Nilai-nilai perusahaan disosialisasikan secara berkala kepada seluruh 

karyawan yang di mana nilai-nilai tersebut dijadikan panduan atau pedoman 

semua pihak dalam melaksanakan kegiatan operasional perusahaan sesuai dengan 

tanggung jawabnya masing-masing. Terwujudnya visi dan misi perusahaan tidak 

lepas dari nilai-nilai yang diterapkan. Core values atau nilai-nilai yang diterapkan 

perusahan meliputi kehidupan adalah kepentingan yang terpenting, menghargai 

semua orang yang membangun perusahaan, bertindak dengan penuh integritas, 

mewujudkan tujuan, serta menghargai bumi dan masyarakat. Nilai-nilai perseroan 

telah menjadi faktor pendorong terbangunnya budaya yang dapat menunjang 

terwujudnya tujuan perseroan. 
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4. Kegiatan Operasi dan Usaha 

Berdasarkan perubahan anggaran dasar terakhir tanggal 29 Juli 2020, 

ruang lingkup kegiatan perseroan adalah pertambangan, perdagangan besar, 

pengangkutan, pengadaan listrik, real estate, pengelolaan air limbah, pengelolaan 

dan daur ulang sampah, dan aktivitas remediasi. Pada periode pelaporan kegiatan 

perseroan meliputi operasi pertambangan bijih nikel yang dilakukan di Sorowako, 

Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan yang telah ditetapkan berdasarkan data 

eksplorasi dan geologi. Kemudian produksi nikel pada pabrik pengelolaan mineral 

yang mampu memproduksi 180-200 ton nikel dalam matte dan yang terakhir 

penjualan nikel matte yang dilaksanakan berdasarkan kontrak jangka panjang 

dalam denominasi AS dengan VCL dan SMM.  

5. Struktur Organisasi Perusahaan 

Struktur organisasi merupakan suatu sistem kerja yang di mana pembagian 

tugas dilakukan secara berkelompok dan dikoordinasikan secara formal, sehingga 

dapat memotivasi karyawan dan membentuk sikap profesional dalam 

meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi (Nurhayati dan Darwansyah, 2013). 

Struktur organisasi menggambarkan hubungan antara wewenang, tanggung jawab, 

dan tugas setiap individu dalam melakukan aktivitas operasional perusahaan yang 

bertujuan untuk memisahkan setiap pembagian tugas atau tanggung jawab orang-

orang yang bekerja dalam sebuah perusahaan agar lebih terarah. 

Fungsi dari struktur organisasi ialah pembagian tugas berdasarkan tingkat 

jabatan sehingga kegiatan operasional perusahaan dapat terealisasi sesuai dengan 

prosedur yang telah ditetapkan. Penyusunan struktur organisasi harus melihat 
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terlebih dahulu ruang lingkup perusahaan dan melihat divisi-divisi yang akan 

dijalankan. Pembentukan struktur organisasi yang tepat dapat menunjang 

keberhasilan perusahaan dalam mencapai targetnya. Sebaliknya, jika sumber daya 

manusia (SDM) saja tidak teratur dalam menjalankan kegiatan operasional 

perusahaan maka akan berpengaruh negatif terhadap hasil akhir yang ingin 

dicapai perusahaan. 
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Berikut struktur organisasi PT Vale Indonesia Tbk : 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi PT Vale Indonesia Tbk 
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 Salah satu kunci keberhasilan suatu perusahaan adalah memiliki tenaga 

kerja. Menurut UU No. 13 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 yang berbunyi 

tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna 

menghasilkan barang atau jasa dengan tujuan memenuhi kebutuhan sendiri 

maupun kebutuhan masyarakat. PT Vale Indonesia Tbk memiliki dua jenis 

karyawan, yaitu karyawan tetap dan karyawan karyawan tidak tetap. Karyawan 

tetap adalah karyawan yang telah memiliki perjanjian kerja ataupun kontrak 

dengan perusahaan dalam jangka waktu yang tidak ditetapkan dengan keuntungan 

memiliki hak yang jauh lebih besar dan cenderung lebih aman dalam hal kepastian 

lapangan pekerjaan dibanding karyawan tidak tetap. Sementara karyawan tidak 

tetap adalah karyawan yang hanya dipekerjakan ketika perusahaan membutuhkan 

tenaga kerja tambahan, dalam artian karyawan tidak tetap biasanya dapat 

diberhentikan sewaktu-waktu oleh pihak perusahaan ketika perusahaan tidak lagi 

membutuhkan tenaga tambahan.  

 Adapun jumlah karyawan PT Vale Indonesia Tbk pada tahun 2021 dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.1 Jumlah Karyawan PT Vale Indonesia Tbk Tahun 2021 
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B. Hasil dan Pembahasan 

1. Pengungkapan dan Pemaknaan Green Accounting dalam Sustainability 

Report 

PT Vale Indonesia merupakan perusahaan yang go public dengan status 

sebagai perusahaan terbuka (Tbk). Oleh karena itu, perusahaan mempublikasikan 

laporan keuangan maupun non keuangan kepada stakeholder atau masyarakat. 

Akses untuk bisa memperoleh laporan-laporan terkait dengan operasional 

perusahaan dapat diperoleh di website resmi www.vale.com. 

Logo atau simbol dari PT Vale berwarna hijau dan kuning. Warna hijau 

mewakili alam dan lembah. PT Vale merefleksikan warna tersebut dengan 

menggambarkan bahwa perusahaan memiliki keterikatan yang kuat terhadap 

lingkungan dan secara tidak langsung menjelaskan bahwa perusahaan 

memperhatikan secara khusus mengenai alam terutama dampaknya terhadap 

lingkungan. Warna kuning menunjukkan kekayaan mineral yang diubah menjadi 

komponen terpenting dalam kehidupan sehari-hari. Mengenai bentuknya, logo PT 

Vale berbentuk V yang mengacu pada huruf “V” yang berarti Vale, kemenangan 

dan nilai. Kemudian lekukan di bagian atas simbol berbentuk infinity yang 

menunjukkan ketidakterbatasan, sebuah ekspresi dari pencapaian berkelanjutan 

PT Vale untuk menyelesaikan pekerjaan dengana cara yang sempurna. Yang 

terakhir, ujung emas pada simbol PT Vale membuktikan semangat penemuan 

yang mendorong perusahaan untuk menemukan mineral kemudian mengubahnya 

menjadi bahan penting yang orang butuhkan. (Annual Report Tahun 2021, Hal. 

73). 

http://www.vale.com/
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Green accounting merupakan salah satu isu yang cukup baru dalam ilmu 

akuntansi, oleh karena itu belum ada peraturan atau standar baku yang 

mengharuskan perusahaan untuk mengungkapkan pelaporan mengenai tanggung 

jawab lingkungan. Namun, terdapat dua alternatif yang dapat perusahaan gunakan 

sebagai media pelaporannya yaitu dengan membuat catatan atas laporan keuangan 

(CALK) atau dengan membuat laporan tersendiri (Fatmawatie, 2015).  

Laporan keberlanjutan PT Vale diterbitkan sesuai dengan Global 

Reporting Initiative (GRI) Standards di mana standar ini dikeluarkan oleh 

lembaga nirlaba yang mempromosikan mengenai keberlanjutan ekonomi 

pengembangan standar internasional dalam membuat laporan keberlanjutan. 

Penjelasan tentang GRI dijelaskan dalam satu bagian pada sustainability report 

yang memperlihatkan bahwa adanya keseriusan perusahaan dalam melaporkannya 

secara terperinci. 

“Acuan pelaporan: Standar Global Reporting Initiatives (GRI) 2021, 

dengan kesesuaian” (Sustainability Report Tahun 2021, Hal. 16).  

 

a. Makna Environmental Awareness 

Environmental awareness dapat dikatakan sebagai perhatian lingkungan. 

Perusahaan secara khusus dan mendalam menunjukkan bentuk kesadarannya 

terhadap lingkungan sebelum terjadi dampak buruk dari kegiatan operasional. 

Environmental awareness biasanya dapat pula didasari pada kesadaran dari pihak 

perusahaan itu sendiri sebagai upaya dalam mencegah serta mengatasi semua 

kemungkinan yang bisa saja terjadi ke depannya. 

“Kesadaran untuk menjaga bumi merupakan tanggung jawab kita semua. 

Kami menyadari hal ini dan terus berupaya meningkatkan efisiensi energi 
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melalui proses kegiatan dan mengurangi emisi sebagai tujuan kami yaitu 

menuju net zero carbon. Kami terus melakukan berbagai perencanaan, 

menetapkan target dan tujuan, sebagai upaya  kami untuk menjaga bumi 

kita lestari.” (Sustainability Report Tahun 2021, Hal. 2). 

  

Sustainability report Vale merupakan laporan keberlanjutan mengenai tiga 

hal yaitu kinerja mengenai topik lingkungan, sosial dan juga tata kelola yang 

dianggap relevan. Hal ini sejalan dengan penelitian lain yang menjelaskan bahwa 

isi dari laporan keberlanjutan adalah terkait informasi ekonomi, sosial, dan 

lingkungan yang dapat diperbandingkan secara sistematis dari masa ke masa 

(Kuswanto, 2019). Data laporan Vale tersebut ditentukan berdasarkan proses 

materialitas yang formal (resmi), berpedoman atau bercermin pada kerangka 

manajemen risiko perusahaan yang selanjutnya akan diperiksa dan dievaluasi oleh 

para direksi PT Vale. 

PT Vale Indonesia telah mempublikasikan laporan keuangan tahunan sejak 

tahun 2002 dan laporan keberlanjutan sejak tahun 2011 secara berturut-turut 

dalam website resmi perusahaan. Artinya, laporan tahunan Vale sudah diterbitkan 

sebanyak 20 kali sementara laporan keberlanjutan sebanyak 11 kali. Sehingga 

laporan keberlanjutan tahun 2021 merupakan laporan keberlanjutan PT Vale yang 

ke-11 yang artinya PT Vale sudah lebih dari satu dekade berkecimpung dengan 

pelaporan keberlanjutan. 

Tahun 2021 menjadi salah satu tahun yang berat untuk dilalui oleh PT 

Vale dikarenakan kondisi pandemi covid-19, akan tetapi PT Vale tidak melakukan 

pemutusan hubungan kerja (PHK) meskipun tantangan dan kondisi usaha yang 

sangat dinamis sepanjang pandemi. Sebaliknya, PT Vale melakukan perekrutan 
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karyawan baru sebanyak 89 orang. Seluruh karyawan bertugas di Indonesia 

dengan berbeda penempatan: Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi 

Tenggara, dan di luar Sulawesi.  

“Tantangan terbesar yang kami hadapi sepanjang tahun 2021 yaitu 

memantau kelangsungan operasional dan program keberlanjutan selama 

pandemi covid-19 yang berkepanjangan namun hal tersebut tidak 

mengurangi semangat kami untuk memberikan kinerja yang maksimal. 

Pada tahun 2021 kami mencapai beberapa kinerja keberlanjutan. Melalui 

kegiatan operasional, kami memerhatikan keseimbangan aspek ekonomi, 

sosial, dan lingkungan.” (Sustainabiity report Tahun 2021, Hal. 7). 

 

Pernyataan dari presiden direktur tersebut dapat menggambarkan bentuk 

perhatian PT Vale terhadap keseimbangan dari berbagai aspek baik itu ekonomi, 

sosial, maupun lingkungan. PT Vale terus berupaya untuk menciptakan kesadaran 

lingkungan bagi seluruh karyawan seperti melakukan kompetisi housekeeping, 

melakukan kampanye waste management, pelatihan general induction program 

untuk seluruh karyawan baru pengunjung, serta memperingati Hari Lingkungan 

Hidup sedunia. Selain itu, perusahaan juga mengadakan beberapa pelatihan 

mengenai kesadaran lingkungan seperti training schedule dan certificate and 

obsentism. 

PT Vale berkomitmen untuk mendorong terwujudnya pencapaian 

pembangunan berkelanjutan agar dapat terus berkontribusi dalam penguatan aspek 

sosial, pembangunan kompetensi ekonomi lokal, dan konservasi pelestarian 

lingkungan. Selain itu, PT Vale juga mempunyai target merangkul lebih banyak 

karyawan dari berbagai latar belakang. PT Vale ingin menjadi perusahaan 

tambang yang ramah bukan hanya untuk pekerja laki-laki saja tetapi juga bagi 

pekerja perempuan dan memberikan kesempatan untuk orang-orang yang 
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menyandang disabilitas. Selain itu, perusahaan juga akan senantiasa menghargai 

dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam penyelesaian suatu permasalahan. 

“Kami menyadari situasi seperti ini yang penuh dengan tantangan akan 

masih terus berlangsung dalam beberapa tahun mendatang” (Sustainability 

Report Tahun 2020, Hal. 15). 

Perusahaan terus berupaya untuk tetap mempertahankan eksistensinya 

ditengah kondisi pandemi covid-19. Untuk itu, PT Vale merumuskan prioritas 

strategis dengan berpedoman pada lima pilar yaitu kesehatan, keselamatan dan 

risiko, sumber daya manusia, keberlanjutan, pemeliharaan dan pertumbuhan. 

Prioritas strategis tersebut mulai dijalankan sejak tahun 2020 sampai 3-5 tahun ke 

depan dengan tujuan mengokohkan pondasi yang bermuara pada PT Vale yang 

lebih aman, andal, kompetitif, keberlanjutan, dan dicintai oleh masyarakat.  

“Kondisi pandemi sepanjang tahun 2021 telah memberikan banyak 

pelajaran bagi kita semua untuk bertahan, berubah, dan saling berbagi. 

Kami bekerja sama dengan masyarakat dan pemerintah dalam mengelola 

tantangan ini sehingga dapat menjadi peluang untuk memperkuat 

kolaborasi dengan para pemangku kepentingan.” (Sustainability Report 

Tahun 2021, Hal.7). 

 

Vale menyatakan bentuk komitmennya dalam publikasi keberlanjutan 

bahwa penting untuk memberikan perhatian khusus terhadap kelestarian 

lingkungan bagi keberlangsungan perusahaan. Pada hakikatnya, kegiatan 

pertambangan memanfaatkan sumber daya alam sehingga perusahaan wajib 

melakukan pemuliaan terhadap kelestarian lingkungan dan membentuk 

manajemen pengelolaan yang baik terhadap limbah yang dihasilkan dari kegiatan 

produksi. Hal tersebut dilakukan demi mewujudkan keberlanjutan agar sumber 

daya alam dapat terus diperbaharui dan dimanfaatkan oleh generasi selanjutnya. 
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Sejak awal, PT Vale hadir dengan tujuan untuk melayani masyarakat. 

Menggunakan sumber daya alam agar menjadi kawasan mandiri serta 

berkontribusi pada perkembangan negara. PT Vale diharapkan menjadi wadah 

masyarakat untuk dapat melayani dengan menyediakan segala keinginan dan 

kebutuhan, yaitu material tambang dan sumber daya lainnya yang dapat 

meningkatkan kualitas hidup di samping menjaga keasrian lingkungan, juga 

mewujudkan kemakmuran kepada semua masyarakat. Untuk mewujudkan strategi 

keberlanjutan PT Vale membutuhkan dukungan dengan berjalan bersama baik 

dari pihak masyarakat, pemerintah, konsumen dan terkhusus pada orang-orang 

yang terlibat dalam kegiatan operasional perusahaan. Maksud dari berjalan 

bersama ialah memiliki sikap penuh tanggung jawab, terbuka atau transparansi 

dan konsisten untuk selalu bertransformasi menuju pencapaian yang lebih baik. 

Seluruh perusahaan tambang dituntut untuk selalu menjaga kelestarian 

lingkungan, menjaga hubungan dengan masyarakat dan menjaga segala hal yang 

terlibat dalam aktivitas perusahaan. PT Vale hadir untuk menempatkan manfaat 

pertambangan sebagai wadah untuk melayani masyarakat secara keseluruhan 

dengan memberdayakan pengetahuan, sumber daya manusia, kapasitas teknikal, 

finansial, serta kemampuan katalistik yang telah dikembangkan perusahaan 

selama bertahun-tahun untuk menciptakan siklus kemakmuran menuju masa 

depan yang lebih inklusif dan komprehensif agar setiap orang mendapat manfaat 

dan cakrawala. Perusahaan senantiasa berkembang untuk memenuhi kebutuhan 

dunia dalam perubahan yang terjadi secara terus menerus. 

“Kami menerapkan strategi keberlanjutan melalui empat pilar yaitu 

melayani masyarakat dengan berkontribusi untuk semua, berjalan bersama, 
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menggunakan kemampuan mobilisasi Vale untuk melakukan sesuatau 

yang luar biasa, serta mengubah masa dengan dengan merawat hari ini” 

(Sustainability Report Tahun 2021, Hal. 22) 

 

b. Makna Environmental Involvement 

Jika environmental awareness membahas tentang perhatian dan kesadaran 

lingkungan sebagai upaya dalam mencegah segala bentuk dampak negatif 

terhadap lingkungan, maka bentuk kelanjutan dari environmental awareness 

adalah environmental involvement yang diartikan sebagai keterlibatan lingkungan. 

Environmental involvement berbicara mengenai segala tindakan yang diambil oleh 

perusahaan dalam mempertanggungjawabkan kewajibannya terhadap lingkungan. 

Bentuk realisasinya dapat dilihat dari berbagai bentuk tindakan perusahaan, 

bagaimana cara perusahaan mengatasi dampak lingkungan yang diakibatkan oleh 

aktivitas operasional perusahaan yang dijalankan setiap hari. Pada sustainability 

report yang disajikan oleh PT Vale Indonesia, sulit mengidentifikasi dan 

mengelompokkan bentuk aktivitas perusahaan yang tergolong ke dalam 

environmental awareness ataupun environmental involvement karena penyajian 

pengungkapan keduanya hampir dalam pembahasan yang sama. 

PT Vale berkomitmen untuk senantiasa melakukan perlindungan terhadap 

lingkungan melalui dokumen kebijakan PTVI’s EHSS yang berisi pembahasan 

tentang kepatuhan perusahaan terhadap lingkungan yang telah disetujui oleh CEO 

dan COO serta kebijakan spesifik di setiap aspek lingkungan. Salah satu bentuk 

keterlibatan lingkungan PT Vale dalam menanggapi dampak lingkungan adalah 

dengan  menerapkan Vale Power Shift yang bertujuan untuk mengurangi 

pemakaian bahan bakar fosil. Langkah ini diterapkan dengan strategi elektrifikasi 
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secara terintegrasi, sehingga turut mendukung upaya penerapan kebijakan 

penurunan emisi gas rumah kaca pada tahun 2030 dan karbon netral pada tahun 

2050.  

“Sebagai bentuk dukungan atas kebijakan transisi menuju ekonomi rendah 

karbon pada masa yang akan datang, kami menerapkan program internal 

Vale Global: Vale Power Shift (VPS).” (Sustainability Report Tahun 2021, 

Hal.31). 

Vale Power Shift adalah program internal Vale Global untuk mendorong 

kebijakan transisi menuju ekonomi rendah karbon pada masa mendatang. Program 

ini dikhususkan untuk membersihkan matriks energi yang dijalankan oleh PT vale 

dengan berfokus pada penggunaan energi terbarukan dan bahan bakar alternatif, 

serta efisiensi dengan menggunakan teknologi baru. Bentuk realisasi Vale Power 

Shift selama tahun 2021, pada kegiatan pertambangan PT Vale mengefisiensikan 

energi berupa otomatisasi dan penggunaan kecerdasan buatan serta penggunaan 

bahan bakar alternatif. Selain itu PT Vale juga membatalkan Coal Conversion 

Project (CCP), walaupun proyek tersebut berkontribusi besar pada pengurangan 

biaya keuangan tetapi perusahaan dapat menghindari peningkatan emisi rumah 

kaca melalui pembatalan tersebut. Selain itu, PT Vale juga berkomitmen untuk 

melakukan pengelolaan energi guna mendukung kebijakan efisiensi. PT Vale 

bercita-cita untuk menargetkan pemakaian energi yang efisien, sehingga dapat 

mempertahankan daya saing dengan menekan biaya produksi.  

PT Vale mengelola kegiatan pertambangan secara ketat dengan 

menerapkan Sistem Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batu bara (SMKP 

Minerba). Komitmen yang senantiasa dipegang oleh PT Vale ialah nihil 

kecelakaan kerja fatal dan meminimalkan penyakit akibat kerja (PAK). Setiap 
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periode pelaporan, PT Vale berinisiatif untuk menerapkan Safe Work Permit 

(SWP) dan protokol kesehatan sebagai upaya pengendalian pandemi COVID-19 

pada aktivitas operasional perusahaan. SWP atau izin kerja aman telah 

diluncurkan oleh PT Vale sejak tahun 2020 sebagai standar yang telah diterapkan 

secara menyeluruh pada setiap unit Vale. 

“SWP merupakan izin kerja yang bersifat wajib untuk diperoleh pelaksana 

proyek dan kegiatan pemeliharaan sebelum melakukan kegiatan 

perusahaan” (Sustainability Report Tahun 2021, Hal. 39). 

 

PT Vale tetap melanjutkan program PPM (Pengembangan dan 

Pemberdayaan Masyarakat) yang merupakan bentuk investasi sosial yang saling 

memberikan keuntungan dan manfaat baik itu untuk masyarakat maupun 

perusahaan. Bentuk investasi sosial yang dilakukan perusahaan disesuaikan 

dengan hasil pemetaan dari para pemangku kepentingan serta rencana 

pembangunan pemerintah kabupaten Luwu Timur. Selain itu, PT Vale juga 

menyelenggarakan berbagai kegiatan yang terkait dengan bentuk kepedulian bagi 

masyarakat sekitar dalam menangani pandemi covid-19. 

“Kami mendukung langkah pemerintah dalam mengendalikan pandemi 

covid-19. Kami telah memberikan berbagai macam bantuan kepada 

pemerintah daerah untuk meningkatkan cakupan vaksinasi masyarakat dan 

menyediakan berbagai fasilitas pendukung kesehatan.” (Sustainability 

Report Tahun 2021, Hal. 7).  

Bantuan dari PT Vale diberikan kepada pemerintah setempat melalui 

Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTTP) COVID-19. PT Vale mengirim tim 

tanggap Selain itu, PT Vale juga melakukan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, 

dan Menengah (UMKM) dan melakukan kegiatan pelayanan serta promosi 

kesehatan berupa kegiatan Usaha Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) 
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berbasis herbal. Kegiatan sosial lainnya yaitu memberangkatkan tim tanggap 

darurat ke lokasi bencana erupsi Gunung Semeru dan mengirim tim tanggap 

darurat dan menyalurkan bantuan untuk korban gempa bumi di Mamuju dan 

Majene serta mengirim tim untuk membantu proses pencarian dan evakuasi 

korban didampingi tim siaga bencana kementerian. Hal tersebut dilakukan oleh 

PT Vale sebagai bentuk keseriusan perusahaan dalam menjaga hubungan dengan 

masyarakat. Tidak hanya berfokus pada keuntungan yang dapat dihasilkan 

perusahaan semata tetapi tetap memperhatikan hubungan sosial untuk 

mewujudkan hubungan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat. 

PT Vale berkomitmen melaksanakan program rencana manajemen 

keanekaragaman hayati yang mencakup seluruh wilayah operasi pertambangan di 

Blok Sorowako. Terbukti hingga penghujung periode pelaporan, pengelolaan 

telah terlaksana 100% dengan sangat baik. Kegiatan lain yang dilakukan PT Vale 

ialah melanjutkan hasil studi spesies yang dilindungi, studi ini sudah dimulai sejak 

tahun 2020 dengan bekerjasama dengan Universitas Hasanuddin. 

“Hasil studi mencatat terdapat beberapa spesies flora dan fauna yang 

dilindungi mapun terancam punah, dan secara bertahap akan dikonservasi 

untuk menjaga kelestariannya.” (Suatainability Report Tahun 2021, Hal. 

35). 

Kegiatan pertambangan berdampak pada perubahan rona alam yang 

mempengaruhi ekosistem dan keanekaragaman hayati di dalamnya sehingga PT 

Vale mengelola dampak tersebut dengan melakukan identifikasi spesies 

terdampak, memindahkan spesies ke lokasi lain termasuk area rehabilitasi 

pascatambang. Perusahaan melakukan kegiatan reklamasi pascatambang untuk 

memperbaiki ekosistem lahan, konservasi, dan perlindungan spesies flora dan 
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fauna yang dilindungi maupun endemik serta sebagai bentuk kepatuhan 

perusahaan terhadap hukum. Vale berkomitmen untuk membatasi luas lahan 

terbuka dalam kegiatan operasi pertambangan dan melakukan pengelolaan 

keanekaragaman hayati. 

“untuk meminimalisir dampak terhadap ekosistem dan keanekaragaman 

hayati, kami menerapkan kebijakan pembatasan luasan area yang dibuka 

setiap tahun untuk kegiatan pertambangan” (Sustainability Report Tahun 

2021, Hal. 33).  

 

Dalam sustainability report Vale, perusahaan membahas kepedulian 

lingkungan pada satu bagian yang kompleks dan membentuk satu bab 

pembahasan yang bertajuk lingkungan, di dalamnya memuat foto karyawan PT 

Vale sedang menanam bibit pohon dengan melibatkan masyarakat yang telah 

diberikan pelatihan. Foto tersebut dapat mengungkapkan adanya hubungan sosial 

yang baik antara perusahaan dengan masyarakat untuk bersama-sama menjaga 

kelestarian lingkungan. 

Gambar 4.2 

Tampilan Sustainability Report Vale Halaman 34 
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Sumber daya alam yang turut dipergunakan dalam kegiatan pertambangan 

ialah air. PT Vale memanfaatkan air untuk kebutuhan terbesar mereka yaitu pada 

operasional PLTA yang airnya berasal dari Sungai Larona yang dipasok dari 

Danau Matano, Mahalona, dan Towuti. Masyarakat sekitar menjadikan ketiga 

danau tersebut tempat untuk mata pencaharian sebagai nelayan dan petani, serta 

transportasi sehingga PT Vale berupaya untuk menjaga danau tersebut melalui 

aksi bersih danau dengan mengangkut sampah dari Danau Matano sebanyak 27 

ton. Kegiatan tersebut didampingi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Luwu Timur serta Pusat Pembangunan Ekoregion Sulawesi Selatan dan Maluku. 

PT Vale juga mengatur dengan teliti volume dan debit air yang digunakan untuk 

memastikan Danau Matano, Mahalona, dan Towuti tetap terjaga dan terlindungi. 

Selain itu, perusahaan juga memastikan kualitas olahan limbah yang dialirkan ke 

anak sungai yang menuju Danau Matano telah memenuhi baku mutu yang 

ditetapkan pemerintah. 

“PT Vale mengelola operasional PLTA dan memanfaatkan air dengan baik 

dan sangat hati-hati agar tidak mengganggu kepentingan masyarakat 

setempat” (Sustainability Report Tahun 2021, Hal. 37).  

 

c. Makna Environmental Reporting 

Aspek green accounting yang tergolong penting ialah environmental 

reporting atau pelaporan lingkungan karena pada aspek ini, perusahaan 

diwajibkan untuk melaporkan kinerja lingkungannya terkait dengan green 

accounting. Belum ada standar baku yang mengatur perihal laporan lingkungan 

yang bersifat wajib (mandatory) akan tetapi beberapa perusahaan telah 
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mengungkapkannya dalam bentuk laporan yang bersiat sukarela (voluntary) 

(Adnyana dkk., 2017). 

PT Vale telah melaporkan kinerja lingkungan perusahaannya secara 

terpisah dari laporan tahunan (annual report) yaitu dalam satu laporan 

keberlanjutan (sustainability report). Meskipun pengungkapan yang digunakan 

dalam sustainability report adalah pengungkapan yang umumnya bersifat non-

keuangan, akan tetapi hal tersebut merupakan bentuk inisiatif yang baik dari 

perusahaan. Pada pendekatan keberlanjutan, reporting ialah salah satu komponen 

penting untuk mencapai sustainability management. Beberapa penelitian telah 

menjelaskan bahwa laporan keberlanjutan (sustainability report) merupakan alat 

atau media yang dapat dimanfaatkan oleh pihak manajemen perusahaan untuk 

menjelaskan gambaran serta memberikan informasi mengenai kinerja ekonomi, 

sosial, maupun lingkungan perusahaan yang menjadi aspek-aspek penting dalam 

mendorong pembangunan keberlanjutan kepada seluruh pemangku kepentingan 

(Zainuddin dan Abdullah, 2015). 

PT Vale melakukan penilaian dampak sosial dengan melibatkan pemangku 

kepentingan pada seluruh wilayah operasi. Selain itu, Vale juga melakukan 

pemantauan dan pelaporan pengelolaan dampak lingkungan kepada pihak-pihak 

yang berwenang melalui penyusunan rencana pemantauan lingkungan, rencana 

pengelolaan lingkungan, serta dokumen ringkasan kinerja pengelolaan lingkungan 

untuk penilaian profer. Kebutuhan dari komunitas, pemetaan kelompok pemangku 

kepentingan yang rentan, kesempatan kerja sama dengan pemerintah daerah, dan 

penyediaan saluran keluhan dapat dilihat dari hasil penilaian dampak sosial. 
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“Kami secara berkala melaporkan kinerja dan isu-isu lingkungan sejak 

dimulainya operasi melalui laporan rencana pengelolaan lingkungan, 

rencana pemantauan lingkungan, sistem informasi pelaporan elektronik 

KLHK, dan laporan reklamasi sesuai tata waktu yang ditetapkan dalam 

peraturan (bulanan, triwulan, semester, dan tahunan).” (Sustainability 

Report Tahun 2021, Hal. 25). 

 

Ada tiga bentuk proses pelaporan dari PT Vale yaitu annual report 

(laporan tahunan), sustainability report (laporan keberlanjutan), dan company 

website (situs perusahaan). Sepanjang penelusuran, peneliti tidak mendapatkan 

rincian angka dalam bentuk laporan lingkungan pada sustainability report 

perusahaan. PT Vale hanya melaporkan jumlah biaya secara keseluruhan yang 

dikeluarkan perusahaan untuk menangani permasalahan sosial tanpa merincikan 

biaya secara detail pada laporan keuangan tahunannya. Sementara untuk biaya 

lingkungan, tidak dicantumkan baik pada laporan keberlanjutan maupun laporan 

tahunan. 

Laporan keberlanjutan mengedepankan transparansi informasi, oleh karena 

itu segala hal yang berkaitan dengan lingkungan seharusnya dilaporkan. Hal 

tersebut sejalan dengan penelitian lain yang mengatakan bahwa perusahaan akan 

mendapatkan keberlanjutan apabila perusahaan tersebut terbentuk dengan tata 

kelola yang baik, dan tata kelola yang baik dapat direalisasikan dengan prinsip 

transparansi dan akuntabilitas (Abdullah, dkk., 2020).  

PT Vale dalam laporannya selalu mengulang pernyataan 

“penghematan/efisiensi biaya”, akan tetapi tidak ada laporan merinci terkait 

dengan biaya lingkungan apa saja yang telah dikeluarkan perusahaan. Biaya yang 

termuat dalam laporan keuanggannya hanya biaya lain-lain, sehingga pembaca 
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tidak dapat mengetahui pengeluaran atau biaya konkret seperti apa yang 

dikeluarkan perusahaan. Padahal terdapat empat biaya yang dapat digunakan 

dalam menerapkan green accounting. 

Biaya lingkungan yang digunakan dapat didefinisikan sebagai biaya-biaya 

yang dikeluarkan karena adanya kualitas lingkungan yang buruk. Adapun model 

biaya lingkungan yang dapat dijadikan pedoman dalam penlisan laporan keuangan 

diklasifikasikan menjadi biaya pencegahan lingkungan (environmental prevention 

cost), yaitu biaya yang dikeluarkan untuk mencegah adanya limbah atau sampah 

dalam proses produksi yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran 

lingkungan. Contoh dari biaya pencegahan lingkungan seperti biaya seleksi 

pemasok, seleksi alat pengendali polusi, desain proses dan produk, training 

karyawan, dan lain-lain. Biaya selanjutnya adalah biaya deteksi lingkungan 

(environmental detection cost), yaitu biaya untuk aktivitas yang dilakukan dalam 

menentukan produk, proses, dan aktivitas lainnya telah memenuhi standar 

lingkungan yang berlaku atau tidak. Contoh biayanya seperti biaya audit aktivitas 

lingkungan, pemeriksaan produk dan proses, pelaksanaan pengujian pencemaran, 

pengukuran tingkat pencemaran, dan lain-lain. 

Selanjutnya biaya kegagalan internal lingkungan (environmental internal 

failure cost) yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan karena adanya produksi limbah 

tetapi tidak dibuang ke lingkungan luar. Contohnya biaya operasional peralatan 

pengurang atau penghilang polusi, pengelolaan dan pembuangan limbah beracun, 

pemeliharaan peralatan daur ulang sisa bahan, dan lain-lain. Sedangkan biaya 

kegagalan eksternal lingkungan (environmental external failure cost) adalah 
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biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan setelah melepas limbah atau sampah 

ke dalam lingkungan. Biaya kegagalan ekstenal terbagi dua yaitu biaya kegagalan 

eksternal yang direalisasi (realized extermal failure cost) dan biaya kegagalan 

ekternal tidak direalisasi atau biaya sosial (unrealized extermal failure cost/social 

cost). 

Biaya kegagalan eksternal yang direalisasi adalah biaya yang dikeluarkan 

atau dibayar oleh perusahaan. Contohnya biaya membersihkan danau atau tanah 

yang tercemar, biaya untuk minyak yang tumpah, penyelesaian klaim kecelakaan 

pribadi, berkurangnya penjualan karena reputasi lingkungan yang buruk, dan lain-

lain. Sedangkan biaya kegagalan ekternal yang tifsk direalisasikan atau biaya 

sosial adalah biaya sosial yang disebabkan oleh perusahaan tetapi dialami, 

ditangani, serta dibayar oleh pihak-pihak di luar perusahaan. Contohnya, biaya 

perawatan medis karena kerusakan lingkungan, hilangnya lapangan pekerjaan 

karena adanya polusi, rusaknya ekosistem, dan lain-lain. 

Laporan keberlanjutan PT Vale yang berpedoman pada indeks GRI 

membahas kategori khusus environment  atau lingkungan. Pembahasan dalam 

kategori tersebut di antaranya, energi (energy), emisi (emissions), dan 

keanekaragaman hayati (biodiversity). Sementara cakupan biaya lingkungan 

secara umum meliputi biaya pemeliharaan dan penggantian dampak akibat limbah 

dan gas buangan (waste and emission treatment), yaitu biaya yang dikeluarkan 

untuk memelihara, memperbaiki, dan mengganti kerusakan lingkungan yang 

disebabkan oleh limbah perusahaan. Sedangkan biaya pencegahan dan 

pengelolaan lingkungan (prevention and environmental managenent) adalah biaya 
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yang dikeluarkan untuk mencegah dan mengelola limbah untuk menghindari 

pencemaran lingkungan. Selain itu, biaya pembelian bahan untuk bukan hasil 

produksi (materisl purchase value of non-product) merupakan biaya untuk 

membeli bahan yang bukan hasil produksi dalam rangka pencegahan dan 

pengurangan dampak dari limbah bahan bahan baku produksi. 

Biaya lainnya meliputi biaya pengelolaan untuk produk (processing cost of 

non-product output) yang merupakan biaya untuk pengelolaan bahan yang bukan 

dasil dari produk. Penghematan biaya lingkungan (environmental revenue) 

merupakan penghematan atau penambhan penghasilan perusahaan sebagai akibat 

dari pengelolaan lingkungan. Potensially hidden cost ialah biaya yang dibayarkan 

perusahaan untuk memproduksi suatu produk sebelum produksi (seperti biaya 

desain produk), biaya selama proses produksi (misal biaya bahan baku, biaya 

tenaga kerja langsung, baiay overhead) dan backend environment cost (contohnya 

lisensi mutu produk). 

Adapun contingent cost adalah biaya yang timbuk atau terjadi dalam suatu 

perusahaan dan dibebankan pada contingent liabilities cost (seperti biaya 

cadangan kompensasi kecelakaan). Image and relationshio merupakan biaya yang 

dapat dipengaruhi oleh persepsi manajemen, tenaga kerja, pelanggan, publik dan 

lembaga pemerintah mengenai kepatuhan terhadap undang-undang lingkungan 

dan bersifat subjektif. Contohnya pelaporan biaya lingkungan secara sukarela oleh 

pihak perusahaan. Terakhir, ada baiay yang disebut dengan private cost dan 

sosietal cost. Private cost adalah biata yang berpengaruh dan bersinggungan 

langsung dengan bottom line perusajaan. Sedangkan sosietal cost menunjukkan 
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dampak biaya lingkungan dan baiay sosial dalam suatu entitas dan ini merupaka 

biaya eksternal. 

d. Makna Environmental Auditing 

Environmental auditing atau pemeriksaan lingkungan merupakan bentuk 

pemeriksaan komprehensif dalam pengelolaan manajemen lingkungan untuk 

memverifikasi secara objektif upaya pemeliharaan lingkungan dan bertujuan 

membantu mencari langkah perbaikan dalam meningkatkan performa lingkungan 

yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Audit lingkungan juga 

merupakan  upaya perusahaan unutk melakukan perlindungan lingkungan yang 

dapat mendukung perusahaan dalam meningkatkan efisiensi dan pengendalian 

emisi, polutan sehingga dapat meningkatkan citra positif perusahaan di mata 

masyarakat. 

Audit lingkungan digunakan sebagai alat evaluasi untuk memperbaiki 

konservasi lingkungan sekitar perusahaan ke depannya. Dalam proses audit 

lingkungan, terdapat tiga elemen pembangunan berkelanjutan yang harus 

dipertimbangankan secara matang yaitu pertumbuhan ekonomi, konservasi 

lingkungan dan kemajuan sosial atau masyarakat. 

“kami mengupayakan perbaikan berkelanjutan dalam masalah kinerja 

lingkungan” (Sustainability Report Tahun 2021, Hal. 25). 

 

Seluruh kegiatan pemantauan lingkungan, pelaporan, evaluasi, penerapan 

sistem manajemen lingkungan, audit lingkungan, pemantauan kepatuhan 

peraturan perundangan, dan reklamasi lahan bekas tambang dilakukan oleh 

Departemen Environment and Permit Management yang hasilnya kemudian 

dilaporkan secara berkala kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 
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Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur dan instansi terkait lainnya.  

“perseroan bekerja sama dengan Beurau Veritas sebagai auditor eksternal 

untuk melakukan evaluasi terkait kinerja lingkungan PT Vale” 

(Sustainability Report Tahun 2021, Hal. 25). 

 

Untuk menunjang proses audit, perusahaan juga menerapkan kebijakan 

whistleblowing atau pelaporan atas pelanggaran. Vale menyediakan beberapa 

saluran penyampaian untuk melaporkan pelanggaran. Hal-hal yang dapat 

dilaporkan seperti korupsi, diskriminasi, konflik kepentingan, dan lain sebagainya 

yang dianggap melanggar peraturan dan tidak sesuai dengan kode etik perusahaan. 

Vale melaksanakan berbagai kebijakan internal yang dijadikan pedoman dalam 

menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Vale juga secara 

berkesinambungan melakukan sosialisasi kode perilaku kepada semua pihak baik 

untuk internal perusahaan maupun pihak-pihak lain di luar perusahaan.  

“kami memilki saluran pelaporan pelanggaran yaitu Vale whistleblower 

Channel (VWC) yang terhubung ke bagian kode etik dan perilaku Vale” 

(Sustainability Report Tahun 2021, Hal. 55). 

Tabel 4.2 

Makna Green Accounting dalam Sustainabilty Report Vale 

Indikator Green Accounting Wujud dalam Sustainability Report 

Environmental Awareness 

(Perhatian Lingkungan) 

a. Pemanfaatan sumber daya secara efisien 

b. Pendekatan terpadu perencanaan 

penggunaan lahan 

c. Perlindungan area dengan kekayaan 

biodiversitas 

d. Relokasi dan perambahan lahan 

e. Memenuhi ekspektasi para pemangku 

kepentingan 

Environmental involvement 

(Keterlibatan Lingkungan) 

a. Mengurangi emisi gas rumah kaca 

b. Menerapkan Vale Power Shift (VPS) untuk 
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membersihkan matriks energi 

c. Pengembangan Energi Baru dan 

Terbarukan (EBT) 

d. Rehabilitasi lahan kritis dan daerah aliran 

sungai 

e. Membatasi luasan area kegiatan 

pertambangan 

f. Mengidentifikasi spesies terdampak akibat 

perubahan rona alam 

g. Menanam 1.000 bibit tembeuwa di Muara 

Tapelemo 

h. Mengurangi beban landfill 

i. Pengelolaan limbah padat dan limbah cair 

Environmental Reporting 

(Pelaporan Lingkungan) 

a. Secara suka rela (voluntary) 

b. Akuntabilitas 

c. Transparansi 

Environmental Auditing 

(Pemeriksaan Lingkungan) 

a. Audit sebagai sarana evaluasi (evaluation 

through audit) 

b. Pendekatan evaluasi Vale berdasarkan 

audit internal dan eksternal 

c. Audit berdasarkan sertifikat PROFER 

d. Kebijakan whistle blowing untuk 

mendeteksi pelanggaran yang mungkin 

terjadi 

(Sumber: Hasil olahan Peneliti, 2022) 

2. Green Accounting Berbasis Deep Ecology dalam Sustainability Report 

Deep ecology perusahaan merupakan sebuah prinsip kerja pada suatu 

perusahaan dalam menjalankan aktivitas yang memanfaatkan sumber daya alam. 

Upaya dalam mewujudkan deep ecology perusahaan dapat ditinjau dalam 3 aspek 

yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program atau disebut dengan 

P3FEA (Planning-Process-Performance Framework of Ecology Activity). 
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a. Perencanaan Strategis 

Perencanaan entitas terkait dengan komitmennya dalam membangun 

sebuah organisasi yang sifatnya berkelanjutan dapat dilihat dari visi dan misinya. 

PT Vale Indonesia dalam laporan keberlanjutannya menjelaskan gambaran visi 

dan misi dari perusahaan. 

“Visi: menjadi perusahaan sumber daya alam nomor satu di Indonesia 

yang menggunakan standar global dalam menciptakan nilai jangka 

panjang, melalui keunggulan kinerja dan kepedulian terhadap manusia dan 

alam. Misi: mengubah sumber daya alam menjadi sumber kemakmuran 

dan pembangunan yang berkelanjutan”  

 

Komitmen PT Vale mengenai kepedulian terhadap lingkungan sudah 

tergambar dalam visi dan misinya, hal ini merupakan langkah tepat yang 

dilakukan oleh perusahaan. Selain itu, komitmen dalam segi perencanaan ini dapat 

dilihat dari kebijakan pelaksanaan operasional yang berpedoman pada dokumen 

perencanaan strategis yang dimiliki perusahaan, sesuai dengan yang diungkap 

dalam kutipan paragraf sustainability report nya sebagai berikut: 

“Kami melakukan perencanaan, menetapkan target dan tujuan sebagai 

bentuk upaya kami untuk menjaga bumi kita tetap lestari sesuai dengan 

tema yang kami usung “Embracing our New Purpose” akan bercerita 

bagaimana kami melangkah untuk mewujudkan tujuan ini, melanjutkan 

inspirasi yang telah kami lakukan untuk masa kini dan masa depan” 

(Sustainability Report Tahun 2021, Hal. 2). 

 

 Perencanaan terkait pelestarian bumi tersebut sesuai dengan tujuan utama 

adanya konsep deep ecology, di mana perusahaan memperhatikan ekologi secara 

lebih mendalam untuk menjaga seluruh ekosistem lingkungan termasuk 

memelihara keanekaragaman hayati guna mewujudkan keberlanjutan perusahaan. 
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Vale telah berkomitmen untuk menjaga keanekaragaman hayati, hal ini sesuai 

dengan kutipan paragraf yang terdapat pada sustainability reportnya: 

 “kami berkomitmen menjalankan rencana manajemen keanekaragaman 

hayati, mencakup seluruh wilayah operasi pertambangan di Blok 

Sorowako” (Sustainability Report Tahun 2021, Hal. 35). 

 

 Vale melakukan perencanaan dalam berbagai bentuk sebagai upaya dalam 

mewujudkan visi misinya. Dalam laporan keberlanjutannya, Vale menjelaskan 

bahwa terdapat rencana, proyeksi, strategi, dan tujuan perusahaan tertentu yang 

sifatnya bukan pernyataan fakta historis akan tetapi sebagai bentuk pernyataan 

mengenai masa depan berdasarkan hukum yang berlaku. Artinya, segala 

keberhasilan dari perencanaan yang dilakukan tergantung pada risiko dan 

ketidakpastian yang dapat menyebabkan keadaan dan hasil aktual perusahaan di 

masa depan berbeda dari yang diharapkan atau diindikasikan. 

b. Pelaksanaan Program 

Pengungkapan pelaksanaan program kepedulian terhadap pelestarian 

lingkungan Vale baik di dalam maupun di luar wilayah operasinya dirangkum 

dalam penjelasan berikut: 

(1) Menuju Net Zero Emisi Karbon 

Kegiatan pertambangan selalu menimbulkan dampak negatif terhadap 

lingkungan yang sulit untuk dihindari. Untuk itu perusahaan terus berupaya untuk 

meneglola dampak tersebut sehingga tidak terjadi pencemaran lingkungan. Vale 

terus mengupayakan 33% emisi gas rumah kaca cakupan 1 dan 2 pada tahun 2030 

dengan melaksanakan berbagai program, yaitu: subtitudi batu bara sebagai 

reduktor dengan biomassa, subtituti bahan bakar minyak dan batu bara dengan 
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LNG, elektrifikasi alat berat, alat angkut logistik, bus dan kendaraan ringan, serta 

elektrifikasi boiler bahan bakar tahap 2. 

Gambar 4.3 

Tampilan Sustainability Report Vale Halaman 27 

 

 

Hingga periode pelaporan PT Vale belum menghitung emisi cakupan 3, 

namun secara bertahap perusahaan terus berupaya menekan emisi gas rumah kaca 

dari kegiatan rantai pemasok. PT Vale menjalankan strategi dengan mendorong 

dan menekankan kepada pemasok maupun pelanggan untuk memegang komitmen 

bersama yaitu mengurangi emisi karbon dari setiap kegiatan yang dijalankan. 

Upaya lain yang dilakukan Vale untuk penanganan emisi GRK ialah perusahaan 

sudah tidak meenggunakan freon HCF-22 (      ) tetapi diganti dengan freon 

R32 yang tidak termasuk bahan perusak lapisan ozon karena dinilai memiliki 

potensi penipisan ozon (ODP) 0 dan nilai potensi pemanasan global (GWP) 

sebesar 675. Seluruh freon R23 diperoleh perusahaan dengan membeli dari 

pemasok. 
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PT Vale secara berkala memantau dan melakukan perhitungan terkait 

besaran emisi    . Hasil perhitungan kadar emisi     telah memenuhi ambang 

batas baku mutu yaitu 0,80 ton    /Ton Ni. Namun, PT vale berkomitmen 

mengurangi emisi     untuk terus melakukan kajian-kajian yang berkerjasama 

dengan para ahli dari akademisi dan praktisi. Kajian tersebut difokuskan pada 

peningkatan efisiensi fiksasi sulfur pada proses sulfidasi di tanur pereduksi yang 

meliputi kendali proses dan metode injeksi sulfur. 

“Selama tahun 2021, kami melakukan berbagai upaya untuk 

mengendalikan emisi    , di antaranya melakukan stabilisasi proses tanur 

reduksi, konversi penggunaan bahan bakar Marine Fuel Oil (MFO) 

menjadi batu bara yang lebih rendah sulfur, serta konversi diesel 

konvensional menjadi diesel 820 dengan kadar sulfur biodiesel lebih 

rendah dari diesel konvensional”  

 

(2) Pengelolaan Energi dan Dukungan Ekonomi Rendah Karbon 

Bentuk dukungan PT Vale dalam kebijakan transisi menuju ekonomi 

rendah karbon di masa yang akan datang, Vale menerapkan program internal Vale 

Global: Vale Power Shift (VPS). Program ini diterapkan dengan tujuan 

membersihkan matriks energi yang dijalankan PT Vale dengan berfokus pada 

penggunaan energi terbarukan dan bahan bakar alternatif, serta efisiensi dengan 

menggunakan teknologi baru.  Selain itu PT Vale juga melakukan penggantian 

transformer (trafo) di PLTA Larona LGS#1 dengan tujuan penghematan energi. 

Berbagai upaya dilakukan termasuk mengelola penggunaan energi seoptimal dan 

seefisien mungkin sesuai dengan kebijakan efisiensi energi tahun 2021 dengan 

melibatkan banyak pihak di antaranya para karyawan, kontraktor, maupun 
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perusahaan mitra. Hal ini sesuai dengan kutipan paragraf pada sustainability 

report Vale tahun 2021: 

“semua pihak telah menyetujui kebutuhan listrik di fasilitas pengelolaan 

akan bersumber dari Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) untuk 

mendukung dan memperkuat komitmen mengurangi emisi karbon” 

(Sustainability Report Tahun 2021, Hal. 31) 

 

Selama tahun 2021, Vale dapat menekan dan mengurangi pemakaian 

bahan bakar jika melihat perbandingan volume sumber energi yang digunakan. 

Volume pemakaian pada tahun 2021 mencapai 205 juta liter, sementara tahun 

2020 sebesar 208 juta liter artinya volume pemakaian turun sebanyak 1,5%. 

Pemakaian HSD turun sebanyak 10% yang di mana pada tahun 2020 mencapai 77 

juta perliter dan tahun 2021 sebesar 69 juta liter. Pemakaian batu bara pun 

mengalami penurunan sebesar 12% dari 426.450 ton menjadi 374.937 ton, seiring 

peningkatan produksi nikel dalam matte dan mengimbangi penurunan pemakaian 

bahan bakar. Penurunan konsumsi energi tidak lepas dari kerja keras dan kerja 

cerdas dari PT Vale yang terus berupaya mengoptimalkan kinerja perusahaannya. 

Hal ini sejalan dengan kutipan paragraf sustainability report Vale: 

“Kami terus mendorong efisiensi energi melalui berbagai upaya, di 

antaranya penggunaan bahan bakar nabati (BBN) biodiesel yang lebih 

ramah lingkungan, karena mengandung Fatty Acid Methyl Ester (FAME) 

sebesar 30%” (Sustainability Report Tahun 2021, Hal. 32). 

PT Vale juga turut mendukung transisi penggunaan Energi Baru dan 

Terbarukan (EBT). Pengembangan tersebut dilakukan dengan basis produk nikel 

yang diharapkan mampu mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon 

melalui produksi mobil listrik di masa depan. Vale berfokus pada realisasi 

perncanaan strategis untuk jangka waktu lima tahun ke depan, di antaranya 
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mempersiapkan pabrik pengolahan nikel di Pomala, Sulawesi Tenggara, dan di 

Bahodopi, Sulawesi Tengah. Pabrik tersenut akan menghasilkan Mix Sulphide 

Precipitate (MSP) dan Mix Hydroxide Precipitate (MHP) yang akan dijadikan 

bahan baku komponen baterai dalam mobil listrik. 

(3) Rehabilitasi Pascatambang 

Wilayah operasi pertambangan PT Vale merupakan wilayah milik sendiri 

berdasarkan Kontrak Karya dengan pemerintah Indonesia yang telah 

diamandemen pada tahun 2014. Sebagaian besar dari wilayah operasi di 

Surowako berdekatan dengan kawasan dilindungi yang berupa hutan lindung. PT 

Vale telah mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari KLHK 

sesuai SK No. 645/MenLHK/SetJen/ PLA.0/12/2018. Vale berkomitmen untuk 

membatasi luas lahan terbuka untuk kegiatan  pertambangan dan melakukan 

pengelolaan keanekaragaman hayati di wilayah operasi pertambangan. Selain itu, 

Vale juga melakukan kegiatan rehabilitasi lahan dan penghutanan lintas batas di 

luar area operasi pertambangan terutama pada lahan kritis dan daerah aliran 

sungai. 

“Kami mengelola dampak negatif dari proses pertambangan melalui 

realisasi rencana pascatambang. Kami berupaya melaksanakan rehabilitasi 

pascatambang maupun lintas batas di wilayah lain, terutama pada lahan 

kritis” (Sustainability Report Tahun 2021, Hal. 32). 

 

PT Vale terus melakukan rehabilitasi pascatambang dengan menanam 

lebih banyak pohon dan melakukan pembibitan di lahan 2,5 Ha di Sorowako. 

Lahan tersebut memiliki kapasitas 700.000 bibit pertahun untuk merehabilitasi 

area pascatambang. Rehabilitasi lahan pascatambang dilakukan dengan tujuan 
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memperbaiki ekosistem lahan, konservasi, dan perlindungan spesies flora dan 

fauna yang dilindungi maupun endemik, serta sebagai bentuk kepatuhan 

perusahaan terhadap hukum. Kegiatan pertambangan berdampak pada perubahan 

rona alam sehingga dapat mempengaruhi ekosistem dan keanekaragaman hayati di 

dalamnya. Untuk itu, PT Vale dengan kegiatan pertambangan yang dilakukan 

tetap berupaya untuk menjaga kelestarian flora dan fauna. 

“Kami mengelola dampak dari kegiatan pertambangan mengenai 

keanekaragaman hayati dengan melakukan identifikasi spesies terdampak, 

kemudian memindahkan spesies terdampak ke lokasi lain termasuk area 

rehabilitasi pascatambang untuk mengembalikan daya dukung ekosistem 

di area bekas operasi pertambangan” (Sustainability Report Tahun 2021, 

Hal 33). 

 

c. Evaluasi kinerja Program 

Tahap evaluasi yang dilakukan Vale terhadap program-program yang 

terkait dengan pelestarian lingkungan di dalam sustainability reportnya ialah 

pernyataan adanya biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mengelola 

lingkungan. Sementara pada annual reportnya tidak dibuatkan laporan khusus 

untuk biaya lingkungan. Pengeluaran yang berhubungan dengan program 

lingkungan hidup dibebankan pada laba rugi. Dalam laporan keuangan maupun 

laporan keberlanjutan, Vale menggunakan kata “investasi” dalam penjelasannya 

mengenai pengeluaran terkait sosial dan lingkungan. Kata “investasi” dalam 

KBBI artinya sebuah kegiatan penanaman uang atau modal dalam suatu proyek 

dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dengan penggunaan kata “investasi” 

dapat disimpulkan bahwa Vale mengalokasikan sejumlah dana untuk proyek 

tanggung jawab lingkungan dengan tujuan memperoleh keuntungan. Akan tetapi, 
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keuntungan di sini bukan hanya perihal yang bersifat materil, bisa pula dalam hal 

non materil. Contohnya dalam hal keuntungan yang didapatkan perusahaan 

melalui peningkatan citra atau nama baik perusahaan karena peduli terhadap 

lingkungan. 

Laporan terkait biaya lingkungan Vale dialokasikan dalam pengelolaan 

limbah, reklamasi, pengendalian sedimentasi dan erosi, serta biaya penelitian dan 

biaya kerjasama dalam bidang lingkungan. Sementara rincian biaya yang 

dilampirkan masih bersifat umum dan tidak dirincikan secara detail untuk setiap 

program lingkungan yang dilakukan. Biaya yang dicantumkan hanya biaya 

keseluruhan yang dikeluarkan. PT Vale telah mengeluarkan biaya sebesar 

AS$21.349.994,00 untuk biaya pengelolaan lingkungan hidup.  

Komitmen Vale dalam upaya pelestarian lingkungan semakin diperkuat 

dengan adanya peningkatan PROPER yang di mana tahun sebelumnya atau tahun 

2020 Vale mendapatkan PROPER biru akan tetapi tahun 2021 Vale kembali 

mendapatkan PROPER hijau yang artinya perusahaan telah menerapkan kebijakan 

terkait lingkungan melampaui persyaratan yang telah ditetapkan. Hal ini tidak 

lepas dari upaya yang dilakukan Vale dalam mempelajari dan memahani 

bagaimana memelihara ekologi atau lingkungan secara mendalam. Iktikad baik 

dari Vale ini mencerminkan sebuah langkah peningkatan prinsip kerja yang 

berdasar pada konsep deep ecology yaitu menjaga dan memelihara tata alam. 

Pengungkapan akuntansi lingkungan yang dilakukan Vale merupakan 

lingkup peran dari environmental management accounting serta termasuk dalam 

pengungkapan non-financial accounting. Metode penilaian yang digunakan Vale 
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dalam program pelestarian lingkungan tidak diungkap dalam sustainability 

reportnya, akan tetapi jika dilihat drai sudut pandang dari penelitian Asni dan 

Sawarjono (2020), maka penilaian lingkungan Vale termasuk dalam penilaian 

secara non moneter di mana perusahaan tidak mengungkap topik lingkungannya 

dalam annual report namun hanya pada sutainability report yaitu berupa 

eksplorasi semua nilai yang terkandung dalam keanekaragaman hayati. Tahap 

evaluasi kinerja idealnya mengungkap terkait apa saja yang perlu dievaluasi dari 

program yang telah dijalankan baik dari segi kualitas maupun kuantitas dalam 

bentuk analisis SWOT (Strenght, Weakness, Opportunity, Treath) dalam setiap 

program, akan tetapi dalam sustainability reportnya tidak ditemukan hal demikian 

meskipun itu hanya berbentuk ungkapan pernyataan. 

Tabel 4.3 

Deep Ecology dalam Sustainability Report 

Deep Ecology Wujud dalam Sustainability Report 

Perencanaan Strategis a. Menjadi perusahaan sumber daya alam 

nomor satu di Indonesia yang menggunakan 

standar global  

b. Mengubah sumber daya alam menjadi 

sumber kemakmuran dan pembangunan 

yang berkelanjutan 

Pelaksanaan Program a. Menuju Net Zero Emisi Karbon 

b. Pengelolaan Energi dan Dukungan Ekonomi 

Rendah Karbon 

c. Rehabilitas Pascatambang 

Evaluasi Program a. Investasi sosial dan lingkungan 

b. Peningkatan PROPER dari biru ke hijau 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2022) 
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3.  Realitas Green Accounting Berbasis Deep Ecology dalam Menunjang 

Keberlanjutan Perusahaan 

Bercermin pada sustainability report PT Vale, di dalamnya terdapat 

berbagai aspek pendukung keberlanjutan perusahaan yang terefleksi sedemikian 

rupa. Pembahasan di dalamnya menjelaskan bagaimana perusahaan senantiasa 

berupaya melakukan tanggung jawabnya terhadap lingkungan maupun sosial. 

Green accounting berbasis deep ecology telah dibahas dan dimaknai sebelumnya 

dan mencerminkan indikasi positif, meskipun dalam beberapa aspek masih perlu 

dipertanyakan kebenaran dan kesungguhannya, namun hal tersebut sifatnya tidak 

begitu material. Untuk itu, jika ingin melihat realitas atau kenyataan yang terkait 

dengan keberlanjutan (sustainability). Maka perlu dilakukan pemaknaan pada 

tiap-tiap bagian penjelasan keberlanjutan. 

“PT Vale mencatat sejumlah pencapaian yang diterima pada tahun 2021 

sejalan dengan komitmen perusahaan untuk menjadi lebih baik dan lebih 

kuat: we build back better, grow stronger” (Sustainability report Tahun 

2021, Hal. 14). 

 

Sustainability Report PT Vale memuat banyak informasi mengenai segala 

bentuk aktivitas selama tahun 2021, termasuk pencapaian yang diperoleh. Melihat 

dari segi pencapaian dapat ditemukan bahwa adanya aspek-aspek keberlanjutan, 

perusahaan mengalami perkembangan dan terus berkomitmen untuk berbenah 

melakukan perbaikan untuk mencapai keberlanjutan. Kondisi pandemi menjadi 

salah satu tantangan berat bagi PT Vale dalam menjalankan kegiatan 

operasionalnya. Pada periode pelaporan, situasi pandemi mengancam kesehatan 
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dan keselamatan karyawan dan seluruh pekerja. Oleh karena itu, perusahaan terus 

melakukan tindakan pencegahan dan penanganan di area operasional secara ketat.  

“Kami melakukan pemberlakuan protokol kesehatan dengan ketat dan 

disiplin yang berlaku untuk seluruh pekerja serta memberikan bantuan 

bukan hanya kepada karyawan melainkan bantuan juga diberikan kepada 

masyarakat untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19.” 

(Sustainability Report Tahun 2021, Hal. 23). 

Presiden direktur PT Vale menjelaskan bahwa perusahaan memiliki 

tantangan utama yang dihadapi sepanjang tahun 2021 yaitu memastikan 

kelangsungan operasional dan program keberlanjutan selama pandemi COVID-19 

yang berkepanjangan dengan tetap menjunjung tinggi etika dan nilai-nilai 

perusahaan. Perusahaan bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat 

setempat dengan menjadikan tantangan tersebut sebagai peluang untuk 

memperkuat kolaborasi dengan para pemangku kepentingan.  

Sambutan presiden direktur yang mengawali sustainability report PT Vale 

mengemukakan bahwa aspek-aspek keberlanjutan bukanlah sesuatu yang bersifat 

kaku dan tetap, ia bisa berkembang seiring dengan perkembangan yang terjadi 

dalam perusahaan. Sambutan tersebut bermakna bahwa perusahaan memiliki 

komitmen untuk terus berbenah dan melakukan perbaikan untuk mewujudkan 

keberlanjutan. Vale berkomitmen untuk menerima segala saran, mendengarkan, 

belajar, dan bekerja sama dengan pemangku kepentingan dalam menyampaikan 

agenda keberlanjutan, sehingga perusahaan dapat mewujudkan Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Hal ini sesuai dengan pernyataan presiden 

direktur dalam sustainability report PT Vale. 

“Vale berupaya untuk menerapkan keberlanjutan ke dalam bisnis dengan 

membangun warisan ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta mengurangi 
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dampak dari kegitan operasional perusahaan” (Sustainability Report Tahun 

2021, Hal. 6). 

  

Perusahaan yang menerapkan green accounting akan lebih mudah untuk 

mewujudkan keberlanjutan dan hal tersebut merupakan faktor strategis untuk 

mempertahankan eksistensi perusahaan ke depan. Realisasi green accounting akan 

mengurangi terjadinya kerusakan lingkungan sehingga perusahaan dapat 

menumbuhkan kesadaran dan pengetahuan akan dampak kerusakan lingkungan 

yang akan mempengaruhi keberlanjutan perusahaan di masa yang akan datang. 

Aspek keberlanjutan sangat dibutuhkan perusahaan dengan membentuk citra yang 

baik dan positif sehingga perusahaan memiliki kemampuan untuk 

mempertahankan kelangsungan hidupnya. 

a. Keberlanjutan Operasional 

Keberlanjutan operasional merupakan kemampuan perusahaan untuk terus 

menjalankan kegiatan dari jenis usaha yang dilakukan secara efektif dan efisien. 

Keberlanjutan operasional perusahaan akan terwujud apabila perusahaan berfokus 

pada dimensi sosial dan dimensi lingkungan yang berada di dalam maupun di luar 

perusahaan. Vale menjaga keberlanjutan operasionalnya dengan memperhatikan 

keseimbangan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Untuk membuktikan hal 

tersebut, Vale memutuskan untuk membatalkan proyek yang menjanjikan 

keuntungan besar. Hal ini tertuang di dalam sustainability reportnya: 

“Kami memutuskan untuk membatalkan proyek konversi batu bara 

meskipun menjanjikan keuntungan AS$40 juta pertahun guna mengurangi 

peningkatan emisi 200 ribu ton       pertahun” (Sustainability Report 

Tahun 2021, Hal. 3) 
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Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa PT Vale sangat memperhatikan 

penggunaan energi perusahaan dengan mengupayakan efisiensi penggunaannya 

seminim mungkin serta menggunakan energi baru dan terbarukan untuk 

mengurangi dampak dari perubahan iklim. Perusahaan menggunakan model 

manajemen yang kuat yaitu Vale Production System (VPS) untuk meningkatkan 

keunggulan operasional. Memiliki standar adalah cara Vale untuk menjadi satu 

kesatuan di manapun perusahaan beroperasi, sekaligus berkontribusi membangun 

perusahaan yang ramah lingkungan dan menjadi perusahaan yang semakin andal.  

“kami menjalankan seluruh kegiatan operasional dengan penuh tanggung 

jawab dan senantiasa mempertimbangkan aspek kepentingan masyarakat” 

(Sustainability Report Tahun 2021, Hal. 51) 

 

Perhatian khusus Vale berfokus pada peningkatan efisiensi energi melalui 

proses kegiatan dan pengurangan emisi karbon karena perusahaan menyadari 

bahwa menjaga bumi adalah tanggung jawab bersama. Tujuan Vale dibangun 

berpedoman pada empat pilar: melayani masyarakat, memberi kembali kepada 

semua; bekerjasama, belajar bersama; menggunakan kapasitas kita untuk 

menciptakan sesuatu yang luar biasa; mengubah masa depan, menjaga masa kini. 

Keempat pilar tersebut sudah mencakup aspek keberlanjutan yang dapat 

mendukung perusahaan untuk meningkatkan pengelolaan kegiatan operasional 

agar dapat mendorong pengembangan bisnis di masa mendatang. Hal ini tertuang 

pada sustainability report dalam pernyataan presiden direktur Vale: 

“kami berkomitmen untuk mendengarkan, belajar, dan bekerja sama 

dengan pemangku kepentingan untuk menyampaikan agenda 

keberlanjutan sehingga tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 

(TPB)” (Sustainability Report Tahun 2021, Hal. 6). 

 



87 
 

 

Vale berupaya mewujudkan keberlanjutan pada bisnisnya dengan 

membangun warisan ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta mengurangi dampak 

dari kegiatan operasional. Oleh karena itu, Vale terus berusaha untuk menjaga 

hubungan baik dengan para pemangku kepentingan, berinvestasi dalam 

mengurangi dampak kegiatan operasional, bekerja dengan standar etika yang 

bermutu, memiliki transparansi manajemen, serta berkontribusi seacara aktif pada 

kemajuan yang berhubungan dengan lingkungan, keanekaragaman hayati, dan 

pembangunan berkelanjutan. Selain itu, Vale juga menerapkan prinsip kehati-

hatian dengan mngedepankan kepatuhan regulasi dan praktik-praktik tambang 

berkelanjutan. Setiap rencana  pengembangan kegiatan operasional dan usaha 

selalu dilengkapi dengan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 

(AMDAL) dan perizinan lainnya.  

b. Keberlanjutan Lingkungan 

Keberlanjutan lingkungan merupakan kemampuan perusahaan untuk 

mendapatkan legitimasi dari masyarakat dan pemerintah agar bisa tetap beroperasi 

tanpa adanya gangguan dan ancaman dari pihak manapun. Untuk 

mempertahankan legitimasi dari masyarakat, Vale memiliki hubungan yang kuat 

dan baik dengan para pemangku kepentingan, bertindak penuh integritas dan 

membangun hubungan kepercayaan dan transparansi komunikasi. Vale 

merumuskan prioritas strategi utama dalam mewujudkan keberlanjutan terkait 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Prioritasnya ialah mereklamasi 70% 

lahan bekas tambang secara progresif pada tahun 2025; melaksanakan rehabilitasi 

di luar wilayah kontrak karya; melaksanakan program konservasi 
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keanekaragaman hayati; melaksanakan pengurangan dan pemanfaatan limbah; 

melaksanakan efisiensi air dan penggunaan beban pencemaran; serta secara 

konsisten melaksanakan sistem manajemen lingkungan. 

“kami melaksanakan prioritas strategi sebagai bentuk komitmen kami 

dalam menjaga keberlanjutan di setiap kegiatan yang kami lakukan. 

Strategi keberlanjutan ini kami kembangkan hingga tahun 2025” 

(Sustainability Report Tahun 2021, Hal. 20). 

 

Pernyataan tersebut didukung dengan perusahaan menerima PROPER 

hijau yang dijadikan sebagai bentuk pengakuan dari pemerintah bahwa Vale telah 

melaksanakan pengelolaan dan praktik lingkungan melampaui kepatuhan. 

Pengakuan tersebut didapatkan karena perusahaan melakukan pengelolaan 

lingkungan di luar yang dipersyaratkan (beyond compliance), di antaranya 

mernerapkan reuse-reduce-recycle (3R) limbah, penerapan Life Cycle Assessment 

(LCA), pengurangan pencemaran air, pemberdayaan masyarakat, kepekaan, dan 

tanggap bencana dalam menghadapi pandemi COVID-19. 

c. Keberlanjutan Eksistensi 

Keberlanjutan eksistensi adalah kemampuan perusahaan untuk tetap 

mempertahankan keberadaannya dalam dunia industri agar tetap menjadi pasar 

bagi konsumen. Eksistensi perusahaan dapat dipertahankan apabila perusahaan 

senantiasa memperhatikan keuntungan, lingkungan, dan masyarakat. Perusahaan 

yang lebih mementingkan profit saja cenderung tidak akan bertahan lama dalam 

dunia bisnis. PT Vale menyambut gagasan untuk mau mendengar dan bekerja 

sama demi menciptakan siklus yang tidak terputus dan membawa kemakmuran 

bagi semua pihak. 
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“kami berupaya membangun hubungan yang kuat dengan para pemangku 

kepentingan, berinvestasi untuk mengurangi dampak negatif dari kegiatan, 

bekerja dengan standar etika yang tinggi, mengedepankan manajemen 

yang transparan, dan aktif berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan 

dan keanekaragaman hayati, serta pembangunan berkelanjutan” 

(Sustainability Report Tahun 2021, Hal. 21). 

 

Keberlanjutan merupakan bagian dari siapa dan apa saja yang kita 

lakukan. Nilai utama Vale adalah kehidupan yang terpenting. Oleh karena itu, 

Vale selalu memprioritaskan kesehatan dan keselamatan pekerja dan masyarakat 

tempat perusahaan beroperasi. Vale terus berupaya meminimalkan dampak 

lingkungan dan memberikan nilai optimal bagi seluruh pemangku kepentingan. 

Hal ini sejalan dengan pilar tujuan perusahaan yang bertujuan untuk menciptakan 

dampak positif yang baik dengan cara belajar dan melakukan kerja sama dengan 

masyarakat dan mengembalikan nilai yang Vale ciptakan kembali kepada 

masyarakat. Vale percaya dapat mengubah dan menciptakan masa depan yang 

lebih baik untuk semua pihak seiring dengan upaya Vale dalam menjaga masa 

kini. 

“kami berupaya untuk terus mendukung pembangunan berkelanjutan di 

wilayah dan meningkatkan reputasi Vale di hadapan masyarakat” 

(Sustainability Report Tahun 2021, Hal. 21). 

 

Pernyataan tersebut membuktikan bahwa Vale terus berupaya menciptakan 

reputasi yang baik dengan melaksanakan segala kegiatan positif yang melibatkan 

masyarakat guna mempererat hubungan keduanya. Perusahaan juga berupaya 

meminimalkan dampak lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan 

operasionalnya sehingga tidak ada keluhan yang dapat menurunkan citra dan 

eksistensi perusahaan. Vale mengupayakan untuk menyelesaikan setiap keluhan 
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dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk menyampaikan dan 

melaporkan pengaduan yang kemudian pengaduan tersebut akan ditindaklanjuti 

oleh Departemen Eksternal Relations dengan berbagai pendekatan.  

Tabel 4.4 

Realitas Keberlanjutan Perusahaan 

Indikator Keberlanjutan Realitas Keberlanjutan PT Vale Indonesia Tbk 

Keberlanjutan Operasional a. Peningkatan kualitas penerapan Vale 

Production System (VPS) 

b. Mengikuti AMDAL (Analisis Mengenai 

Dampak Lingkungan) 

Keberlanjutan Lingkungan a. Pemanfaatan sumber daya alam seefektif dan 

seefisien mungkin untuk tetap menjaga 

kelestarian lingkungan 

b. Perusahaan mendapatkan PROPER hijau 

Keberlanjutan Eksistensi a. Melakukan kerjasama dengan masyarakat 

untuk menanam ribuan bibit pohon 

b. Menyelesaikan setiap keluhan masyarakat 

terkait kerusakan lingkungan 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dimuat dan 

diuraikan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik beberapa 

kesimpulan, yaitu: 

1. Laporan sustainability report Vale memuat pengungkapan tentang indikator 

green accounting baik secara implisit maupun eksplisit. Environmental 

accounting diungkap oleh Vale dalam bentuk efisiensi sumber daya, air 

maupun energi, sosialisasi pelanggaran dan perusakan, serta pencegahan risiko 

kerusakan lainnya. Environmental involvement diungkap dalam bentuk 

pengurangan konsumsi energi dan emisi gas rumah kaca, rehabilitas lahan 

kritis, pengurangan beban landfill, serta mengelola limbah padat maupun 

limbah cair. Bentuk environmental reporting dapat dilihat dengan 

diterbitkannya sustainability report itu sendiri, meskipun data yang diberikan 

tidak sepenuhnya melingkupi pelaporan biaya secara ril. Adapun untuk 

environmental auditing ditandai dengan adanya komite audit dan manajemen 

risiko perusahaan yang melakukan pemeriksaan lingkungan baik internal 

maupun eksternal. 

2. Deep ecology perusahaan pada Vale diwujudkan dalam tiga bentuk yaitu 

pertama, perencanaan strategis berupa komitmen yang tercantum dalam visi 

dan misinya Kedua, pelaksanaan program di mana perusahaan dalam 

menjalankan kegiatan operasionalnya mengurangi penggunaan energi guna 
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menuju net zero emisi karbon, pengelolaan energi dan dukungan ekonomi 

rendah karbon, serta melakukan rehabilitas pascatambang. Ketiga, evaluasi 

program dalam bentuk investasi perusahaan untuk kegiatan sosial dan 

lingkungan, serta pembuktian kinerja melalui peningkatan PROPER dari biru 

ke hijau. 

3. Penerapan green accounting berbasis deep ecology dalam mewujudkan 

keberlanjutan perusahaan ditandai dengan adanya 3 indikator keberlanjutan, 

yaitu pertama, keberlanjutan operasional yang ditandai dengan peningkatan 

kualitas penerapan Vale Production System (VPS) dan dalam pengelolaan 

limbah perusahaan memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 

(AMDAL). Kedua, keberlanjutan lingkungan ditandai dengan penggunaan 

sumber daya alam secara efektif dan efisian, serta penerimaan sertifikat 

PROFER berwarna hijau. Terakhir, keberlanjutan eksistensi ditandai dengan 

kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan setiap keluhan masyarakat 

dengan baik. 

B. Implikasi Penelitian 

Implikasi yang diajukan peneliti sebagai bentuk saran-saran atas 

keterbatasan yang ada untuk dijadikan bahan perbaikan di masa yang akan datang, 

di antaranya: 

1. Perusahaan sebaiknya mengelompokkan biaya lingkungan yang dikeluarkan 

berdasarkan kategori. Penyusunan laporan biaya terkait lingkungan sebaiknya 

dibuatkan laporan tersendiri agar informasi tentang kegiatan lingkungan yang 

dilakukan perusahaan dapat dilihat secara lebih jelas dan rinci dengan 
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demikian pengungkapan informasi menjadi lebih transparan dan memudahkan 

stakeholder dalam membaca laporan kinerja lingkungannya. 

2. Pengungkapan green accounting berbasis deep ecology yang tergambar pada 

sustainabilty report perusahaan memberikan gambaran yang positif dilihat 

dari komitmen yang terdapat dalam visi dan misinya serta pelaksanaan 

beberapa program. Namun konfirmasi mendalam dari pihak internal maupun 

eksternal yang merasakan dampak langsung sangat penting untuk dilakukan. 

Hal ini kiranya dapat memperkuat informasi yang termuat pada sustainabilty 

report. 

3. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis sustainability report  untuk 

memaknai aspek green accounting berbasis deep ecology dalam mewujudkan 

keberlanjutan perusahaan. Penelitian ini bersifat analisis mendalam 

menggunakan analisis semiotika yang mengkaji makna teks yang disajikan 

dengan memeperhatikan subjektivitas peneliti pada suatu laporan. Oleh karena 

itu, penelitian selanjutnya sebaiknya melakukan konfirmasi langsung kepada 

pihak perusahaan untuk memastikan kebenaran dari data-data yang diperoleh 

serta dapat diperbandingkan antara realitas dalam laporan yang diterbitkan 

perusahaan dengan kenyataan yang ada di lapangan. 

C. Saran 

 Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah dipaparkan 

sebelumnya, maka peneliti memberikan saran kepada PT Vale Indonesia Tbk 

untuk lebih memperhatikan tanggapan masyarakat sebagai alat evaluasi 

perusahaan terkait pertanggungjawaban sosial dan lingkungannya. Hal ini 
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bertujuan untuk memperkuat bukti-bukti konkret akan pemaknaan komitmen dan 

tanggung jawab yang berulang kali ditegaskan dalam sustainability report 

perusahaan.      
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