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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasi ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan  

 

Huruf  

Arab  

 

    Nama  

 

       Huruf Latin  

   

                 Nama  

  Alif  tidak dilambangkan  tidak dilambangkan ا 

  Ba  B  Be ب  

  Ta  T  Te ث  

  Tsa  ṡ  es (dengan titik di atas) ث  

  Jim  J  Je ج  

 Ha ḥ ha (dengan titik di bawah ح

  Kha  Kh  ka dan ha خ  

  Dal  D  De د  

  Zal  Ż  zet (dengan titik di atas) ذ  

  Ra  R  Er ر  

  Zai  Z  Zet ز  

  Sin  S  Es س 

  Syin  Sy  es dan ye ش 

  Sad  ṣ ص 
es (dengan titik di 

bawah)  

  Dad  ḍ ض 
de (dengan titik di 

bawah)  

  Ta  ṭ  te (dengan titik di bawah) ط 

  Za    ẓ ظ 
zet (dengan titik di 

bawah)  
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  ain  „  apostrof terbalik„ ع 

  Gain  G  Ge غ 

  Fa  F  Ef ف 

  Qaf  Q  Qi ق 

  Kaf  K  Ka ك 

  Lam  L  El ل 

  Mim  M  Em م 

  Nun  N  En ن 

  Wau  W  We و 

  Ha  H  Ha ه 

  Hamzah  ,  Apostrof ء 

  Ya  Y  Ye ي 

 

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

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

2. Vokal   

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa indonesia, terdiri atas vokal tunggal 

atau monoftong dan vokal rangkap atau diflong. Vokal tunggal bahasa Arab 

yang lambang berupa atau harakat, translitetarasi sebagai berikut: 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya gabungan antara harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 

      Tanda  Nama  Huruf Latin  Nama  

  fatḥah dan yā‟  Ai  a dan i ى  

  fatḥah dan wau  Au  a dan u و  

 

 

3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf tranliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
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Harakat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama 

 fatḥah dan alif ...ا  |... ى  

atau yā‟  

Ᾱ  a dan garis di atas  

  kasrah dan yā‟  I  i dan garis di atas ى  

  ḍammah dan wau  Ū  U dan garis di atas و  

4. Tā’ Marbūṭah 

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

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

Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya 

adalah (h). 

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

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

marbūṭah itu transliterasinya dengan (h).  

5. Syaddah (tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid (  َ  ّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Jika huruf  ى 

bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ( ى    ى   ), maka ia 

ditransliterasikan seperti huruf maddah menjadi (i). 

6. Kata Sandang  

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai 

dengan bunyi huruf yang ada setelah kata sandang. Huruf “l” (ل) diganti dengan 

huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut. Kata 

sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.  
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7. Hamzah  

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof („) yang berlaku bagi hamzah 

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

tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.   

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia  

Pada dasarnya setiap kata, baik fi‟il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi 

kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka 

dalam transliterasinya penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara; bisa 

terpisah perkata dan bisa pula dirangkaikan 

9. Lafẓ al-Jalālah (    هالل )   

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

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

hamzah. Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ alJalālah 

ditransliterasikan dengan huruf [t].  

10. Huruf Kapital  

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 

huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang 

sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 
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sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 

CDK, dan DR). 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah : 

swt.                         = subhānahū wa ta’ālā 

saw.                        =  sallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s.                          =  ‘alaihi al-salām  

H                             =  Hijriah  

M                            =  Masehi  

SM                          =  Sebelum Masehi  

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

w.                            =  Wafat tahun  

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

HR                           =  Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama   : Irma Umar 

NIM     : 10300118056 

Judul   : Revisi Undang-undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 Perspektif Imam 

Al-Thufi dalam Konsep Maslahah 

Pokok masalah dari penelitian ini adalah revisi undang-undang minerba No. 3 

Tahun 2020 perspektif Najamuddin al-Thufi dalam konsep maslahah. Pokok 

permasalahan tersebut dibagi menjadi 2 (dua) rumusan masalah yakni bagaimana 

dampak dari UU No.3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No.4 Tahun 2009 

tentang pertambangan mineral dan batubara, Bagaimana pandangan al-Thufi tentang 

revisi UU minerba No. 3 Tahun 2020 khususnya pada pasal 162 UU minerba. 

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (Library research), karena data 

yang diteliti bersifat kualitatif berupa buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan 

yang tersedia di kepustakaan. Dan kepustakaan juga adalah kegiatan penelitian 

dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai 

macam material yang ada diperpustakaan atau sumber dari internet yang berkaitan 

dengan masalah yang ingin dipecahkan Pendekatan penelitian yang digunakan adalah 

pendekatan studi atau keilmuan yaitu pendekatan yuridis normatif. Yaitu mengkaji 

undang-undang serta konsep maslahah pandangan al-Thufi dalam UU minerba. 

Langkah pengidentifikasian data selanjutnya dicocokkan dengan permasalahan yang 

dilakukan oleh peneliti, untuk tujuannya yaitu untuk mempermudah analisis yang 

dipaparkan. Merangkum data secara terstruktur dan tetap, data yang didapat 

diidentifikasi dalam suatu rancangan konsep yang selanjtnya dijadikan pokok utama 

dalam menjelaskan analisis agar pada akhirnya terdapat keselarasan data pada 

analisis yang dijelaskan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dampak kerugian yang serius bagi 

masyarakat, dalam UU  . Dalam UU tersebut terdapat pasal-pasal yang bisa 

dislahgunkan oleh pihak-pihak tertentu, dan terskesan memanjakn pelaku usaha 

dengan mengesampingkan kepentingan umum dan lingkungan. Pasal-pasal tersebut 

terkesan melindungi penambang dalam ekpolitasi besar-besaran sumber daya 

minerba, akibatnya sangat rentan konflik dan dengan masyarakat. Rusaknya 

lingkungan hidup, sengketa dengan masyarakat, dapat diperparah dengan adanya 

Revisi UU Minerba Tahun 2020 ini. 

Implikasi dari penelitian ini adalah penelitian selanjutnya diharapkan lebih 

banyak mengkaji dan menelaah sumber atau referensi terkait UU minerba begitupun 

tentang konsep maslahah 

 

Kata Kunci: Undang-undang Minerba, Maslahah, al-Thufi.
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BAB I 

                                           PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

   Salah satu konsep fundamental yang menjadi pokok uraian dalam studi 

yurisprudensi Islam adalah konsep Maslahah sebagai tujuan penetapan hukum 

Islam. Kedudukan Maslahah sebagai tujuan merupakan inti dari keseluruhan 

legislasi Islam. Hal ini dapat dipahami dari buku-buku Ushul al Fiqhi yang 

ditulis baik sejak masa-masa pertengahan maupun masa akhir-akhir sekalipun 

porsi pembahasan sangat variatif.1 

   Menurut al-Thufi kemaslahatan bagi manusia itu merupakan tujuan utama 

hukum Islam. Kemaslahatan tersebut dimaksudkan untuk memberikan 

perlindungan kepada manusia dalam menjalani kehidupan di dunia. Dengan 

kemaslahatan ini kesulitan-kesulitan yang dihadapi manusia dapat dihindarkan 

dari perjalanan hidupnya. 

   Tolak ukur kemaslahatan menurut al-Thufi, didasarkan pada perspektif 

manusia sehingga perlindungan terhadapnya dalam masalah hukum muamalat 

lebih didahulukan atas pertimbangan hukum lain, termasuk dari Nash al-Qur’an, 

as-Sunnah al-Makbulah, dan Ijma. Artinya jika ada Nash yang tidak selaras 

dengan kemaslahatan manusia, maka kemaslahatan manusia harus diberi prioritas 

di atas nash. 

  Prosedur menetapkan kemaslahatan menurut al-Thufi adalah melalui cara-

cara yang dianugrahkan Allah kepada manusia. Yakni sifat-sifat alami, 

pengalaman-pengalaman hidup manusia sendiri, serta tuntunan akad atau 

intelegensinya sendiri. Dengan kata lain, hakim tertinggi dari kemaslahatan 

kehidupan manusia bukanlah teks-teks keagamaan atau kesimpulan ahli hukum, 

 
1A. Hilal Thahir, Teori Maslahah Najm al-Din al-Thufi, Jurnal A. Hilal Thahir, Vol. 22, 

No.2, thn 2011, h. 219. 
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tidak lain tuntutan-tuntutan akal atau intelegensi dalam semua aspek kehidupan 

manusia itu sendiri. Dari konsep al-Thufi ini dapat dirumuskan bahwa 

kemaslahatan berdasarkan perspektif manusia bisa dibuat sebagai dalil yang 

mandiri tanpa harus dijustifikasi oleh dalil atau sumber hukum lainnya. Dengan 

kata lain al-Thufi menolak pembuktian kemaslahatan manusia berdasarkan atas 

teks keagamaan, hasil kesimpulan diluar dari manusia yang mengalaminya, 

kesimpulan para fuqaha dar dasar nash tertentu. Sebaliknya, pembuktian 

kebenaran kemaslahatan manusia ialah akal atau intelegensinya sendiri.2 

   Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai kekayaan alam yang 

melimpah dan terbesar di dunia. Salah satu kekayaan alam tersebut yakni di sektor 

pertambangan. Terutama dar sektor mineral dan batubara. Pertambangan salah 

satu daya tarik bagi investor asing untuk menanam modalnya di Indonesia. 

Persebaran sumber daya alam (SDA) hasil pertambangan tersebar disemua 

wilayah Indosenesia, dengan demikian pertambangan sangat penting bagi 

pemerintah karena sektor ini adalah sumber daya yang berpotensi meningkatkan 

kesejahteraan rakyat.3 

  Pengelolaan sumber daya di Indonesia sendiri diwujudkan pada pasal 33 

ayat 3 UUD tahun 1945 yang dengan tegas menyatakan bahwa.”Bumi dan air dan 

kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan 

dipergunakan untuk untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Dalam 

pengelolaan dan di bidang pertambangan, negara Indonesia menetapkan UU No. 

11 Tahun 1967 tentang peraturan-peraturan pokok pertambangan. 

 Akan tetapi seiring bergulirnya pemikiran setelah reformasi, UU No. 11 

Tahun 1967 dinilai telah tidak sesuai dengan keadaan politik ekonomi pemerintah 

 
2Imron Rosyadi, Pemikiran al-Thufi Tentang Kemaslahatan Surakarta, Jurnal: Suhuf, 

Vol. 25 No.1 2013, h. 34. 
3Renald Kasal, Reinventing (Bandung: Mizan Media Utama, 2016), h. 23. 
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yang dijalankan pada waktu itu, terutama dalam sektor pertambangan sehingga 

ditetapkanlah UU No. 4 tahun 2009 terkait pertambangan mineral dan batubara.4  

 Namun dalam perkembangannya landasan hukum, yakni UU No. 4 Tahun 

2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara dan peraturan pelaksanaanya 

dianggap belum dapat menjawab problematika serta kondisi aktual dalam 

pelaksanaan, pengusahaan pertambangan mineral dan batubara, termasuk 

permasalahan lintas sektoral antara sektor pertambangan dan sektor non 

pertambangan. Padahal, UU No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan 

batubara mulai membuka tentang aspek yuridis tentang pengelolaan 

pertambangan dari aspek lingkungannya, selain juga disinggung tentang 

kemandirian pertambangan Indonesia. Dari aspek lingkungan UU tersebut mulai 

mengakomodir beberapa permasalahan lingkungan walupun secara prinsip 

lingkungan masih banyak terlewati. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah menilai 

perlu dilakukan penyempurnaan terhadap undang-undang No. 4 tahun 2009 

tentang pertambangan mineral dan batubara utnuk memberikan kepastian hukum 

dalam kegiatan pengelolaan dan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara 

untuk pelaku usaha di sektor mineral dan batubara. Industri pertambangan dan 

segala bentuk dan jenisnya menjadi isu yang menarik dan mempumyai dimensi 

yang besar pada kehidupan masyarakat Indonesia. Menjadi isu yang menarik 

sebab negara dan perusahaan besar (nasional dan asing) memperoleh keuntungan 

dari proses dan hasil dari pertambangan. 

 Pada UU No. 3 tahun 2020 sebagai penyempurnaan terhadap UU No. 4 

tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara,5 mengatur materi 

 
4Heylaw edu, Artikel hukum isu terkini tentang Revisi undang-undang Mineral dan 

batubara (MINERBA). 
5Dewi Anggraeni Sianipar, “Implikasi UU No.3 Tahun 2020 perubahan atas Undang-

undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap 

pertanggungjawaban perusahaan pertambangan terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup”, 

(Yokyakarta 2020), h. 4 
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ketentuan baru yang ditambahkan dan penghapusan sejumlah pasal yang dianggap 

belum dapat menjawab persoalan kondisi kondisi aktual dari pelaksanaan 

pengusahaan pertambangan mineral dan batubara. Akan tetapi, dalam proses 

pengesahan banyak pihak mengsnggap bahwa UU Minerba tidak berpihak pada 

lingkungan hidup dan hanya menguntungkan korporasi. Keuntungan ekonomi 

bagi negara juga tak dapat dijamin sepenuhnya, selain harus dikurangi biaya 

pemulihan ekologi. Berlakunya UU minerba yang terbaru juga mengakibatkan 

efek dari aktivitas pertambangan tersebut tidak hanya pada kerugian ekonomi 

tetapi juga menimbulkan gejolak sosial yang meresahkan. Misalnya eskalasi 

gesekan antara perusahaan tambang dengan masyarakat, berubahnya pola agraris 

masyarakat menjadi masyarakat tambang serta rusaknya dan tercemarnya daerah 

sekitar tambang6. 

 Selain beberapa hal yang menjadi penting dengan sejumlah permasalahan 

tekhnis dalam perumusan UU No. 3 tahun 2020, ada subtansi yang dirasa jauh 

dari keadilan  untuk masyarakat sebagai warga negara dalam hal atas lingkungan 

yang sehat, dan berwawsasan berkelanjutan demi generasi akan mendatang. 

 Subtansi sebagaimana diatas ialah pada pasal 9 UU No. 3 Tahun 2020 

yang mengubah bunyi pasal sebelumnya dalam pasal 9 UU No. 4 Tahun 2009, 

adalah dengan mengatur wilayah hukum pertambangan (WHP) sebagai landasan 

bagi penetapan kegiatan usaha pertambangan. Dalam perkara ini wilayah 

pertambangan ditetapkan oleh pemerintah pusat sesudah ditentukan oleh 

pemerintah daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya dan berkonsultasi 

dengan DPRI. Adapun bunyi dari pasal 9 UU No 4 Tahun 2009 ketika 

menetapkan wilayah pertembangan sebagai bagian dari tata ruang nasional 

 
6Dida Rachma Wandayati, Nur Rahmadayana Siregar, “Wilayah Pertambangan Pasca UU 

No.3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Dimasa yang akan Dating”, 

Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Pascasarjana, Vol.1 No.1 2020), h.59. 
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sebagai landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan. Pada UU Minerba baru 

tidak lagi mengatur wilayah pertambangan berdasarkan tata ruang nasional 

sebagai landasan bagi penetapan aktivitas pertambangannya. Wilayah 

pertambangan pada UU baru juga meluas dengan menambahkan wilayah 

pertambangan pada landas kontinen. 

 Dapat dilihat bahwa subtansi dalam UU Minerba No. 3 Tahun 2020 dalam 

penetaapan wilayah pertambangan tidak berdasarkan tata ruang yang ada, akan 

tetapi lebih ditetapkan dalam hal wilayah yang memiliki potensi mineral dan 

batubara dan tidak terikat batasan administrasi pemerintahan yang merupakan 

bagian dari tata ruang nasional.  

 Pada UU No. 3 tahun 2020 ini ditemukan sejumlah perubahan dan 

menimbulkan banyak masalah, yaitu munculnya perubahan 2 bab baru sehingga 

menjadi 28 bab. Kemudian, menjadi perubahan 83 pasal 52 pasal baru dan 

sebanyak 18 pasal dihapus. Total pasal dalam UU ini menjadi 209 pasal. Banyak 

terdapat pasal yang merugikan ekonomi dan ekologi. Sejumlah pasal yang 

menjadi fokus dalam penulisan hukum ini adalah penyebutan pasal 43 yang 

menyebutkan mineral juga tidak lagi mesti dilaporkan. Padahal, mineral 

menyimpan potensi pendapatan negara dari royalti serta ekplorasi harus 

mempunyai limit, sehingga jelas berapa banyak yang tidak terkena royalti. Hal ini 

untuk mengantisipasi adanya pengakuan bahwa proses penambangan masih 

kategori eksplorasi padahal telah disebut eksploitasi. Peniadaan pasal tersebut 

membuat perusahaan tambang semakin merajalela melakukan penambangan yang 

tidak sesuai prosedur dengan banyak dalih masih dalam batas yang wajar. Apabila 

terjadi kerusakan lingkungan akibat dari kegiatan tersebut para pengusaha ini 

tidak lagi dapat secara mutlak dijatuhkan sanksi karena berlakunya UU Minerba 

terbaru yang menghapus sejumlaj pasal tentang hal itu. 
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 Berdasarkan latar belakang tersebut diatas penulis merasa perlu untuk 

melakukan penelitian lebih dalam mengenai persoalan tersebut, yaitu Revisi 

Undang-undang Mineral dan Batubara Perspektif Imam al-Thufi Dalam 

Konsep Maslahah. 

B. Rumusan Masalah  

 Adapun pokok masalah dalam pemikiran ini yaitu bagaimana Revisi 

Undang-undang Minerba Perspektif Imam al-Thufi dalam konsep Maslahah. 

Penelitian ini yaitu; bagaimana pokok masalah tersebut dijabarkan dalam 

beberapa sub masalah yaitu: 

1. Bagaimana dampak dari Udang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

pertambangan mineral dan batubara? 

2. Bagaimana Pandangan Najamuddin Al-Thufi tentang Revisi Undang-

Undang Mineral dan batubara Nomor 3 Tahun 2020 Khususnya Dalam 

Pasal 162 UU Minerba? 

C. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian  

 Rencana penelitian ini berjudul” Revisi Undang-undang Minerba 

Perspektif Imam al-Thufi Dalam Konsep Maslahah. Oleh karena itu, penelitian ini 

difokuskan pada pandangan maslahah al-Thufi mengenai Undang-Undang mineral 

dan batubara Nomor 3 Tahun 2020 Terkhusus dalam pasal 162. 

2. Deskripsi Fokus  

 Untuk memahami penelitian ini maka penulis memberikan definisi 

terhadap kata yang dianggap penting dalam penelitian yang dilakukan ini, yaitu: 

a. Revisi  
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 Revisi adalah perbuatan menyempurnakan sebuah standar, sesuai dengan 

kebutuhan atau proses peninjauan terhadap hasil kerja, dalam rangka dilakukan 

perbaikan atau pembaharuan. Adapun arti revisi yaitu peninjauan (pemeriksaan) 

kembali untuk perbaikan. 

b. UU Minerba 

 UU Minerba adalah alat untuk mengatur pertambangan mineral dan 

batubara dari hulu ke hilir dan berbagai perizinannya. Dengan maksud agar negara 

memperoleh keuntungan yang besar dari hasil pertambangan dan dapat digunakan 

untuk mensejahterakan rakyat. 

c. Perpektif  

Perpektif merupakan sudut pandang untuk memahami atau memaknai 

permasalahan tertentu. Dalam berbagai bidang, perpektif memipunyai arti yang 

cenderung berbeda-beda yang disesuaikan dengan maksud masing-masing. Dalam 

kehidupan sehari-hari, perpektif kadang menjadi salah satu acuan dalam 

menentukan keputusan untuk menyelesaikan sesuatu yang sedang ia pikirkan atau 

kerjakan. Sedang menurut KBBI perspektif adalah Upaya dalam melukiskan suatu 

pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata telanjang 

dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tinggi). Selain itu perspektif memiliki 

makna lain yakni sebuah sudut pandang; pandangan.7 

Kata perpektif bersumber dari bahasa latin, yakni ‘’perpicere’’ yang 

berarti gambar, melihat, pandangan. Berdasarkan terminologinya perspektif 

adalah suatu sudut pandang untuk memahami atau memaknai permasalahan 

tertentu. 

 

 

 
7https://lambeturah.id/pengertian-perspektif/, diakses paad 25 Agustus 2022. 

https://lambeturah.id/pengertian-perspektif/
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d. Maslahah 

 Maslahah merupakan konsep yang dijadikan sebagai pertimbangan utama 

dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum Islam karena asas yang terkandung 

dalam maslahah adalah pemeliharaan dari maksud obyektif hukum (maqasid al-

syari’ah) yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka semua 

yang menjamin kelima prinsip (ushul) itu merupakan maslahah dan kelalaian 

apapun dalam pemeliharaan kelima hal tersebut merupakan mafsadat. 

 Secara bahasa, maslahah bermaksud kebaikan.8 Luwis Ma’lūf mengartikan 

maslahah sebagai sesuatu yang mendatangkan kebaikan yakni perbuatan-

perbuatan manusia yang dapat mendatangkan manfaat kepada diri sendiri serta 

kaumnya.9 

D. Kajian Pustaka  

 Penelitian ini mengenai revisi UU Minerba (studi kritis undang-undang 

No. 3 Tahun 2020). Sebelumnya telah terdapat penelitian permasalahan 

tersebut.tetapi penulis membahas permasalahan yang berbeda, Oleh karena itu, 

penulis menjadikan penelitian yang terdahulu sebagai rujukan dalam melakukan 

penelitian ini. Adapun rujukan penelitian yaitu: 

1. Jurnal A. Halil Thahir yang berjudul “Teori maslahah Najm al-din al-

Thufi’’. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa jurnal ini 

memfokuskan bagaimana jika ada nash yang tidak selaras dengan 

kemaslahatan manusia, maka kemaslahatan manusia harus diberi prioritas 

diatas nash.10 Kesimpulan dari jurnal dengan skripsi penulis adalah 

 
8Ibn Manzūr, Lisān al ‘Arab, Juz II, (Beyrūt: Dār Sādir, 1994 M/ 1414 H), h. 516. 
9Luwis Ma’lūf al-Yasu’î, al-Munjid fi al-Lugah wa al-Adab wa al-‘Ulūm, (Beyrūt: 

Matba‘ah al-Katulikiyyah, t.t), h. 432. 
10A. Hilal Thahir, Teori Maslahah Najm al-Din al-Thufi, (Jurnal A. Hilal Thahir, Vol. 22, 

NO.2, thn 2011), h. 219. 



9 
 

 
 

mengkaji tentang  bagaimana teori maslahah Najamuddin al-Thufi yang 

dikaitakan dengan UU minerba,  

2. Jurnal yang ditulis oleh Imron Rosyadi berjudul “Pemikiran al-Thufi 

tentang Kemaslahatan”, dalam jurnal ini menguraikan tentang pemikiran 

lebih jauh dari konsep kemaslahatan al-Thufi, termasuk didalamnya 

tentang tinjauam maslahah dari perspektif manusia. Jurnal ini membahas 

metode dan pemikiran terkait maslahah al-Thufi yang menjadi pokok 

pembahasan penulis pada penelitian ini, sehubungan dengan perspektif 

manusia sehingga perlindungan terhadapanya dalam masalah hukum lain, 

termasuk al-Qur’an, as-Sunnah, dan Ijma’. 

3. Artikel yang ditulis oleh yang berjudul ‘’Artikel hukum isu terkini tentang 

revisi undang-undang mineral dan batubara (Minerba) tanggal 23 agustus 

2021. Oleh Heylawedu”.  Artikel ini mengkaji bagaimana revisi undang-

undang ini menjadi jalan terang bagi investor dalam mengembangkan 

usahanya karena ketentuan yang ada pada revisi lebih mudah dan 

menguntungkan.11 Terkait dengan penelitian penulis, kesimpulan yang 

terdapat dalam artikel ini menerangkan bagaimana pemerintah 

memberikan keluasan bagi investor dan pelaku usaha, namun 

mengabaikan hak-hak masyarakat, yang menjadi inti pembahasan dalam 

penelitian penulis dalam kemaslahatan manusia secara umum. 

4. Skripsi yang  ditulis oleh Dewi Anggreini Sianipar berjudul “Implikasi UU 

No. 3 tahun 2020 mengenai perubahan atas UU No. 4 tahun 2009 tentang 

pertambangan mineral dan batubara terhadap pertanggung jawaban 

perusahaan pertambangan terhadap kerusakan lingkungan hidup”. 

(Yogyakarta Universitas Atma Jaya Yokyakarta 2020). Pokok pembahasan 

 
11Heylaw edu, Artikel hukum isu terkini tentang Revisi undang-undang Mineral dan 

batubara (MINERBA). 
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dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa pemberlakuan UU No. 3 Tahun 

2020 mengenai perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 Tentang 

pertambangan Mineral dan Batubara mempunyai implikasi yang sangat 

signifikan terhadap pertanggungjawaban perusahaan pertambangan dan 

kerusakan lingkungan hidup.12Dalam penelitian ini mempunyai hubungan 

dengan penelitian penulis terkait kemaslahatan bagi manusia dalam 

lingkup perusahaan mineral dan batubara, dalam mengatasi kerusakan 

lingkungan hidup akibat eksploitaisi, mengingat dalam penelitian ini 

mengakaji kemaslahatan bagi manusia dalam Undang-undang minerba. 

5. Jurnal yang ditulis oleh Dida Rachma Wandayati, dan Nur Rahmadayana 

Siregar yang berjudul “Wilayah pertambangan pasca UU No.3 tahun 2020 

Tentang pertambangan mineral dan batubara yang akan datang”. Penelitian 

ini menjelaskan bahwa pengesahan UU No. 3 Tahun 2020 tentang 

pertambangan Mineral dan Batubara yang merupakan salah satu bagian 

penting terkait dengan pengelolaan mineral dan batubara.13Kimpulan dari 

penelitian ini dengan penulis yaitu wilayah pertambangan dalam UU 

Minerba yang baru berpotensi pada perubahan tata ruang baik di daerah 

maupun pusat, yang akan fokus menjadi penelitian penulis dalam 

membahas konsep maslahah bagi manusia. 

 Berdasarkan dari karya tulis dan hasil dari penelitian, maka penulis 

berkesimpulan bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian 

sebelumnya yaitu pada arah kajian yang maslahah atas UU minerba. 

 
12 Dewi Anggraeni Sianipar, “Implikasi UU No. 3 Tahun 2020 Mengenai Perubahan Atas 

Undang-undang No. 4 Tahun Pertambangan Mineral dan Batubara Terhadap Pertanggungjawaban 

Perusahaan Pertambangan terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup”, Skripsi Universitas Atma 

Jaya, 2020, h. 28. 
13Dida Rachma Wandayati, Nur Rahmadayana Siregar, “Wilayah Pertambangan Pasca 

UU No.3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Dimasa yang akan Dating”, 

([t.tp]: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Pascasarjana, Vol.1 No.1 2020), h.59. 
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E. Metode Penelitian 

       1. Jenis Penelitian   

 Penelitian ini dikategorikan penelitian kepustakaan (Library research), 

karena data yang diteliti bersifat kualitatif yaitu buku-buku yang berkaitan dengan 

pembahasan yang tersedia di kepustakaan. Dan kepustakaan juga merupakan 

kegiatan penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data 

dengan bantuan berbagai macam materi yang ada diperpustakaan atau sumber dari 

internet yang berubungan dengan masalah yang ingin dipecahkan.14Dan 

pendekatan ini yang digunakan adalah objek, subjek, penelitian, teknik 

pengumpulan data, teknik analisis, serta panduan skripsi.15 

2. Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan penelitian yang dipakai adalah pendekatan studi atau keilmuan 

yaitu pendekatan yuridis normatif. Yakni menelaah undang-undang serta konsep 

maslahah pandangan al-Thufi dalam UU minerba. 

3. Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut: 

a. Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data teoritis yang berkaitan dengan 

pandangan Maslahah al-Thufi sebagai sumber primernya. Diantaranya 

sebagai berikut. 

b. Data Sekunder  

Sumber data sekunder adalah sumber data yang didapatkan dari 

literatur seperti pada buku, jurnal dan karya-karya ilmiah lainnya. 

 
14M. Sari & Asmendri, A. Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam penelitian 

IPA, Natural Science, Jurnal; penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA, Vol. 6, No. 1, 2020. h, 

24. 
15Sukandarrumidi, Metedologi PenelitianPetunjuk Prakktis Untuk Peneliti Pemula (Cet. 

IV; Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), h.12. 
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Begitupun juga dengan penelitian ini, menggunakan literatur-literatur 

seperti buku, jurnal, dan karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan 

objek penelitian. 

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data ialah prosedur yang sistematik serta standar 

untuk memperoleh data yang dibutuhkan16 Data yang digunakan pada penulisan 

ini bersumber dari hasil-hasil yang pernah dilakukan dan diterbitkan dalam jurnal-

jurnal, artikel-artikel, buku-buku yang telah dipublikasikan dengan menggunakan 

media cetak maupun media online. 

5. Teknik Pengolaan Data  

Data yang telah dihimpun atau didapat selanjutnya diolah dengan metode 

sebagai berikut: 

a. Langkah pengidentifikasian data selanjutnya dicocokkan dengan 

permasalahan yang dilakukan oleh peneliti, untuk tujuannya yaitu untuk 

mempermudah analisis yang dipaparkan. 

b. Merangkum data secara terstruktur dan tetap, data yang didapat 

diidentifikasi dalam suatu rancangan konsep yang selanjtnya dijadikan 

poko utama dalam menjelaskan analisis agar pada akhirnya 

terdapat keselarasan data pada analisis yang dijelaskan. 

6. Metode Analisis Data 

Studi analitik dimaksudkan untuk menguji hipotesis-hipotesis dan 

membuat interpretasi lebih mendalam tentang sebuah hubungan ketersesuaian 

dalam konten maupun data. Dalam mendeskripsikan maksud penulis, metode 

analisis data dapat dirumuskan seperti bagan berikut. 

 

 
16 Moh. Nazir, Metode Penelitian (Jakarta: Gholia Indonesia, 1988), h. 211. 
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F. Tujuan dan kegunaan penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan penelitian yaitu: 

a. Untuk mengetahui dampak dari UU No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan 

atas Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan 

batubara 

b. Untuk mengetahui Pandangan Al-Thufi tentang Revisi UU Minerba No. 3 

Tahun 2020 Khususnya Dalam Pasal yang ditambahkan 

2. Kegunaan penelitian 

a. Untuk menambah wawasan serta ide pemikiran dalam masyarakat lebih 

khususnya dan para invekstor maupun pejabat tambang, dengan guna 

untuk mengetahui secara detail dan jelas, bagaimana penjelasan mentri 

pertambangan sesuai dengan UU minerba yang telah ditetapkan khusunya 

dalam konsep maslahah Najamuddin al-Thufi. 

b. Untuk memberikan pemahaman tentang apa saja dampak dari revisi UU 

minerba tersebut. 

Kesimpulan dan Saran 

Konsep yang Diteliti 

Koseptualisasi 

Analisis Data 

Hasil dan Pembahasan 

Pengumpulan Data 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Tinjauan Umum Tentang Pemikiran Maslahah Al-Thufi 

1. Pengertian Maslahah 

 Secara etimologi Maslahah memiliki makna dengan manfaat, baik dari 

segi lafal begitupun maknanya. Adapun secara terminologi menurut Imam al-

Ghazali, yaitu pada prinsipnya maslahah adalah mengambil manfaat dan menolak 

kemudaratan dalam upaya menjaga tujuan-tujuan syara. Maslahah dapat berarti 

menarik manfaat dan menolak mudharat. 

 Dalam pengertian rasionalnya, maslahah berarti sebab, cara dan tujuan 

yang baik. Maslahah bisa juga dikatakan sebagai suatu permasalahan atau bagian 

dari sebuah urusan yang menghasilkan kebaikan atau suatu hal untuk kebaikan.17 

Bentuk jamaknya adalah masâlih dan umumnya kata tersebut dibedakan secara 

dikotomis-antagonistik dengan kata mafsadah (jamaknya mafsadât), yang 

berartiburuk atau rusak, dan terkadang dilawankan dengan kata sayyi`ah 

(keburukan).18 Pada al-Qur’an kata jadian dari akar kata shalaha memang sering 

dipergunakan, tetapi dalam bentuk maslahah tidak ditemukan penggunaannya. 

Namun yang paling seringdipakai adalah kata sâlih - participle aktif atau fâ’il dari 

kata salaha. Misalnya dalam QS. Al-Imran: 114: 

 

فِ  رعُِونَ  وَيُسََٰ ٱلۡمُنكَرِ  عَنِ  هَوۡنَ  وَيَ ن ۡ بٱِلۡمَعۡرُوفِ  مُرُونَ 
ۡ
وَيََ ٱلۡۡٓخِرِ  وَٱلۡيَ وۡمِ  بٱِللَّهِ  يُ ؤۡمِنُونَ 

لِحِيَن   ٱلَۡۡيََٰۡتِِۖ وَأوُْلََٰئِٓكَ مِنَ ٱلصهَٰ
 

 
17Muhammad Khalid Mas’ud, Filsafat Hukum Islam danPerubahan Sosial, Alih Bahasa: 

Yudian W. Asmin, (Surabaya: alIkhlas, 1995), h. 153. 
18Louis Ma’lûf, al-Munjid fî al- Lughah wa al- A`lâm, (t.d), h.583. 
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Terjemahnya:  

“Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan, mereka menyuruh 

kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar dan bersegera 

kepada (mengerjakan) pelbagai kebajikan; mereka itu termasuk orang-

orang yang saleh.” 

 Sementara itu, secara terminologis terdapat beberapa rumusan yang 

dipaparkan kalangan intelektual hukum Islam terkait makna maslahah. Walaupun 

antara satu dengan yang lainnya diungkapkan dengan redaksi yang 

berbeda, dari sudut substansi dan esensinya tetap semakna. Dalam prinsipnya, 

maslahah adalah mengambil manfaat danmenolak kemudaratan atau 

kemafsadatan, dengan tujuan memelihara tujuan Legislator. 19 

 Imam al-Ghazali menilai bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan 

tujuan syara’, walaupun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena 

kemaslahatan manusia tidak selamanya berdasarkan keinginan syara’, tetapi 

sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. Oleh sebab itu, menurut imam al-

Ghazali, yang dijadikan patokan pada penentuan kemaslahatan itu adalah 

kehendak dan tujuan syara’, bukan kehendak dan tujuan manusia.20 

 Imam al-Ghazali menututurkan suatu kemaslahatan harus sejalan dengan 

tujuan syara’, sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena 

kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kehendak syara’, tetapi sering 

didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. Oleh sebab itu, menurut imam al-

 
19Abû Hâmid Muhammad ibn Muhammad ibn Muham-mad al-Ghazâlî, al-Mustasfâ min 

‘Ilm al-Usûl, I (Baghdâd: Musannâ, 1970), h. 286. 
20Imam Fawaid, Skripsi, Konsep Pemikiran Ath-Thufi  tentang Maslahah Sebagai Metode 

Istinbath Hukum Islam  (Fakultas Syari’ah IAI Ibrahimy Situbondo Vol. 8 No, 2 Desemnber 2014) 

h. 288. 
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Ghazali, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah 

kehendak dan tujuan syara’, bukan kehendak dan tujuan manusia.21 

 Tujuan syara’ yang harus dijaga tersebut, lanjut Iman ghazali, ada lima 

bentuk yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Di samping itu, 

usaha untuk menolak semua bentuk kemudharatan yang berkaitan dengan kelima 

aspek tujuan syara’ tersebut, juga dinamakan maslahah. Dalam kaitan dengan ini, 

Imam al-Syathibi, mengatakan bahwa kemaslahan tersebut tak dibedakan antara 

kemaslahatn dunia maupun akhirat, karena apabila keduanya bermaksud untuk 

memelihara kelima tujuan syara’ diatas termasuk kedalam konsep maslahah. 

Dengan demikian, menurut al-Syathibi, kemaslahan dunia yang dicapai seorang 

hamba Allah harus bertujuan untuk kemaslahatan diakhirat.  

 Adapun pengertian yang didasarkan syariat maslahah merupakan sebuah 

yang menjadi penyebab untuk sampai menuju maksud syar’i baik berupa ibadah 

maupun adat. Kemudian maslahah ini di bagi. Yaitu perbuatan yang memang 

merupakan kehendak syar’i yakni ibadah dan apa yang di maksudkan untuk 

kemanfaatan semua umat manusia dan tatanan kehidupan, misalnya adat istiadat. 

2. Riwayat Hidup Al-Thufi 

 Najamuddin al-Thufi dalam sejarah keilmuan pemikiran hukum Islam 

dikenal sebagai seorang pakar fiqhi dan ushul fiqhi. Nama lengkap beliau yaitu 

Abu al-Rabi’ Sulaiman bin Abd’ al-Qawi bin ‘Abd al-Karim ibn sa’id sebutan 

nama kecil dengan al-Thufi sebenarnya dibangsakan pada seuatu nama desa Thufa 

di wilayah Sharsar yang dikenal dengan sharshar al-shufla, dekat bagdad dimana 

ia dilahirkan.22 Sebutan masyarakat terhadapnya, terkadang ia dikenal dengan 

 
21Imam Fawaid, , Konsep Pemikiran Ath-Thufi  tentang Maslahah Sebagai Metode 

Istinbath Hukum Islam, Skripsi Fakultas Syari’ah IAI Ibrahimy Situbondo, Vol.8 No,2 Desemnber 

2014, h. 288 
22Mustafa Zaid, Al-Maslahat fi al-Tasyri’ al-Islami wa Najm al-Din al-Thufi, (Dar al-

Fikr al-Arabi [t.t]) h.67. 
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panggilan Najamuddin al-Bagdadi al-Thufi, dan juga Ibnu abbas. Tentang tahun 

kelahirannya para biographer berbeda pendapat. Al-Hadiz ibn Hajar menetapkan 

bahwa ia dilahirkan pada tahun 657 H. Ibn Rajab dan Ibn al-Imad menetapkan al-

Thufi dilahirkan tahun 670 H.23 sumber lainnya menyebutkan bahwa al-Thufi 

dalam menjalani masa hidupnya tahun 657-716 H/1259-1316 M.24 tentang tahun 

wafatnya para biographer juga berbeda pendapat. Mereka (Ibn Rajab,Ibn Hajar, 

dan Ibn al-Imad) sepakat menetapkan bahwa al-Thufi wafat tahun 710 H. 

sementara abdul wahab khallaf menetapkan bahwa Najamuddin al-Thufi al-Alim 

al-Hanbali wafat pada tahun 716 H. Dalam sudut sejarah, berarti satu tahun 

sebelum kelahirannya terjadi peristiwa besar, yakni pasukan Mongol menyerbu 

kota Bagdad yang dipimpin oleh Hulaghu khan pada tahun 1258 M. Jatuhnya kota 

Bagdad disebabkan oleh tentara Mongol ini merupakan tragedi yang sangat 

memilukan dalam lintas sejarah umat Islam. Karena secara langsung ataupun tidak 

langsung merupakan titik awal kemunduran dan kehancuran umat Islam. Baik 

secara politik maupun kehidupan sosial dan ilmu pengetahuan. 

  Qamaruddin Khan mengatakan bahwa waktu itu terjadi pembakaran 

karya-karya yang begitu berharga sehingga banyak karya yang sudah tak bisa 

diselamatkan. Umat Islam sangat kehilangan dokumentasi ilmu pengetahuan 

sebagai warisan intelektual generasi sebelumnya.25 Tragedi ini manimbulakan 

damapk negatif untuk dunia Islam, dikarenanakan di satu sisi kondisi politik 

pemerintahan tidak kondusif, dan sisi lain pergulatan pemikiran dan pemahaman 

hukum Islam mengalami kemandengan dan kemunduran yang cukup lama, yakni 

sejak pertengahan abad IV H, hingga akhir abda XIII H.  

 
23 Musthafa Zaid, Al-Maslahah Maslahat fi al-Tasyri’ al-islami Wa Najm al-Din al-Thufi, 

Dar al-Fikr al-Arabi, h. 68. 
24 Najamuddin al-Thufi. “Al-Intisharat”,([t.d]). h. 3. 
25Qamaruddin Khan, Pemikiran Politik Ibn Taimiyah, Alih Bahasa Oleh Anas Mahyudin, 

(Bandung: Penerbit Pustaka, 1983), h. 37. 
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 Keadaan ini memperlihatkan bahwa kebebasan berpikir para ulama nyaris 

menjadi hilang, mereka enggan melakukan berijtihad melebihi para Imam 

Mazhabnya. Mereka tak sanggup menggali langsung dari sumber aslinya (Al-

Qur’an dan Sunnah), mereka lebih suka bertaklid dan berpegang pada pendapat 

para Imam mazhabnya, kalaupun ada upaya-upaya untuk berijtihad tidak lebih 

hanya sekedar mengkompromikan diantara berbagai pendapat (al-Jam wa al-

Tauqif), mentakrij riwayat, dan mengeluarkan causal egis (illat al-hukm) dan 

menentukan berbagai permasalahan atas dasar penetapan hukum yang telah 

dirumuskan oleh para Imam mazhabnya. 

 Melihat perjalanan keadaan umat di dunia Islam demikian, tampillah 

seorang ulama Mujtahid dari mazhab Hanbali, Ibn Taimiyyyah26 ( w, 728 H/1328 

M) menyuarakan dengan lantang agar umat Islam kembali kepada Al-Qur’an dan 

Sunnah, disamping melalui fatwa-fatwanya sebagai jawaban dan problematika 

umat yang dihadapinya. Selanjutnya diteruskan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyyah (w. 

751 H/1350 M.) melalui gerakan pemikiran hukum Islam-nya melalui karya 

monumentalnya ’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-Alamin dan sebagai perjuangan 

dari dua ulama mujtahid tersebut, maka lahirlah seorang sosok Najamuddin al-

Thufi. 

3. Pendidikan dan Kegiatan Intelektualnya 

 Al-Thufi dalam proses pendidikannya ia dikenal sebagai seorang murid 

yang pintar. Melihat kecerdasan intelektual yang kecintaaannya pada ilmu 

pengetahuan, ia buktikan dengan belajar berbagai disiplin ilmu kepada para ulama 

yang terkenal sebagai pakar dimasanya. Di antara ilmu yang ia pelajari adalah 

ilmu tafsir, hadis, fiqih, mantik, sastra, teologi dan lain-lain. Sedangkan berbagai 

tempat ilmu yang dia datangi adalah sharshari bagdad, damaskus, mesir, dan 

 
26 Frengki Swito, Peran Ibnu Taimiyah Dalam Pemurnian Aqidah Islamiyah (Universitas 

Islam Negeri Islam Syarif Hidayahtullah Jakarta) h.17. 
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tempat-tempat lain yang ketika itu dikenal sebagai tempat domisilinya para ulama 

intelektual yang masyhur.  

 Al-Thufi memulai dari kota kelahirannya dengan belajar kepada sejumlah 

guru (ulama). Beliau memepelajari dan menghafal kitab Husein bin Abdullah bin 

Ahmad Al-karaqi, dan kitab Al-luma (spesifikasi gramatika bahasa arab) karya 

Abu al-Fath Usman bin Jani. Setelah ia juga bolak balik ke Sharshar untuk 

melanjutkan belajar ilmu fiqih kepada syaikh Zainuddin Ali bin Muhammad al-

Sharshari, salah seorang pakar fiqih mazhab hambali yang terkenal dengan 

sebutan al-bauqi. Pada tahun 691 H. Beliau pergi ke kota bagdad untuk belajar 

dan menghafal kitab fiqih al-muhrrar (sebuah buku pegangan mazhab hambali), 

dan mendiskusikannya dengan syaikh Taqiyuddin Al-Zariati, salah seorang pakar 

fiqh Iraq.27 Disamping itu, ia belajar bahasa arab, serta ilmu sharaf kepada abu 

Abdullah Muhammad ibnu al-husein al-musili, dan belajar ilmu Ushul Fiqih 

kepada Nashard al-Faruqi, dan ulama lainnya. Kemudian, ia juga belajar ilmu 

hadis kepada al-Rasyid bin al-Qasim, isma’il bin al-Tabbal, Abdurrahman bin 

sulaiman al-Harani, Abu bakar al-Qalanisi, dan kepada ulama hadis lainnya. 

4. Pemikiran dan Karya-Karyanya 

 Al-Thufi dalam pemikiran-pemikiran hukum Islamnya, ia dikenal dalam 

hal metedologi pemahaman hukum Islam (Ushul al-fiqh) ketimbang bidang-

bidang ilmu lainnya. Teori supermasi maslahatnya yang menjadikan kontroversial 

dan kontemporer menjadikan penilaian tersendiri terhadap kapasitas keilmuan, 

dengan gagasan dan pemikiran-pemikirannya yang dianggap radikal, liberal dan 

berani tampil berbeda, ia dikenal dikalangan para pemikir sebagai ulama yang 

“nyeleneh” dan bahkan dituduh sebagai syi’ahr rafidhah. 

 

 
27Maimun, Konsep Supermasi Maslahat Al-Thufi dan Implementasinya Dalam 

Pembaruan Pemikiran Hukum Islam, Jurnal Asas, Bandar Lampung, Vol.6, No,1 2014, h.15. 
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5. Teori Maslahah al-Thufi 

 Merupakan kata kunci dalam upaya menfalsifikasi Islam dari segi 

persyari’atan ajarannya, Asy-Syatibi (W.790 H) contohnya, dalam karyanya Al-

Muwafaqat mengungkapkan, Disyariatkannya ajaran Islam tidak lain hanya untuk 

menjaga kemsalahatan umat di dunia dan akhirat. Karena itu, taqlif dalam bidang 

hukum harus mengada dan menerapkan terwujudnya tujuan hukum tersebut 

.Demikan halnya ulama sebelumnya, beliau juga membagi urutan dan ukuran 

prioritas maslahah menjadi tiga tingkatan peringkat, yaitu dharuriyat, hajiyat, dan 

tahsniyat. Ulama Ushul Fiqhi secara sistematik, tidak mencapai kata sepakat 

dalam memberikan batasan dan definisi tentang apa sebenarnya maslahah itu. 

 Pandangan al-Thufi tentang maslahah nampaknya bertolakbelakang dari 

konsep maqasid at-Tasyri’ yang menegaskan bahwa hukum Islam disyariat’kan 

untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Konsep ini telah 

diakui oleh para ulama dan oleh karena itu mereka memformulasikan suatu kaidah 

yang cukup terkenal, dimana ada maslahat maka di situ terdapat hukum Allah. 

Disebabkan begitu pentingnya maqasid al-Syariah tersebut, para ahli teori hukum 

membuat maqasid al-syariah sebagai salah satu kriteria (disamping kriteria 

lainnya) bagi mujtahid yang melakukan ijtihad. Sedangkan inti dari konsep 

maqasid al-syariah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan 

keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat. Istilah yang sepadan 

dengan inti dari maqasid al-Syariah adalah maslahat, karena penetapan hukum 

dalam Islam diharuskan tertuju kepada Maslahat.28 

 Al-Thufi muncul dengan tampilan berbeda dalam mengidentifikasi 

kedudukan Maslahah dalam ajaran Islam. Ath-Thufi cenderung merumuskan 

konstelasi Maslahah pada superioritas akal pikiran manusia. Bagi ath-Thufi, visi 

 
28Mustafa Zaid, Al-Maslahah fi at-Tasyri’ al-IslamiwaNajamuddin ath-Thufi (Beirut: Dar 

al-Fikr, 1954). h, 127-128 



21 
 

 
 

akal lebih obyektif dalam memposisikan kriteria Maslahah ketimbang 

antagonisme nash (teks ajaran) antara satu dengan yang lainnya. Sekurang-

kurangnya terdapat empat landasan tersebut, diantaranya sebagai berikut: 

a) Istiqlal al-uqul bi idrak al-maslahah wa al-mafasid. Kebebasan akal 

manusia unuk menentukan kemaslahatan dan kemudharatan dibidang 

muamalat duniawi. Implikasinya ialah penentuan kemaslahatan untuk 

kemudahratan dibidang muamalat cukup dilakukan dengan sudut pandang 

manusia tanpa didukung wahyu ataupun hadis. Menurut ath-Thufi akal 

sehat manusia saja cukup mempunyai kompotensi menentukan apa itu 

maslahah dan apa itu mafsadat (mudharat). Hal ini tampak sekali membuat 

kontroversi cukup mencolok dibandingkan pendapat para pakar syari’ah 

pada umumnya yang hanya mengakui eksistensi maslahah yang bersumber 

dari prinsip nash. 

b) Al-Maslahah dalil syar’i mustaqill ‘an al-nushush, kemaslahatan tersebut 

adalah dalil diluar teks suci (ayat atau hadis). Maslahah merupakan dalil 

syar’i yang tersendiri dalam batas pengertian bahwa kebenaran kehujjahan 

maslahah tidak memmpunyai ketergantungan dengan Nash. Sebaliknya 

keberadaan maslahah dapat ditunjukkan dengan membuktikan secara 

empirik dengan hukum kebiasaan. 

c) Majal al-‘amal bi al-maslahah huwa al-mu’amalah wa al-‘adat duna al-

‘ibadah wa al-muqaddarat. Objek pemakaian teori maslahah ialah hukum-

hukum transaksi sosial (mu’amalah) dan hukum-hukum kebiasaan (‘adah), 

sebaiknya kajian maslahah, menurut landasan ideal ini tidak dapat 

mencapai kesakralan ritus keagamaan (ibadah mahdah). 

d) Al-Maslahah aqwa adillah al-syar’i kemasalahatan tersebut adalah dalil 

syara yang paling kuat. Bukan hanya hujjah saja, ketika tidak terdapat 
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Nash serta ijma melainkan harus didahulukan atas Nash dan ijma ketika 

terjadi kontradiktif antara lainnya. Sehingga jika ada pertentangan teks 

wahyu atau hadits dengan kemaslahatan yang terkait dengan persoalan 

muamalat duniawi harus didahulukan kemaslahatan tersebut dengan 

metode takhsis atau bayan (pengkhususan atau penjelasan). Hal demikian 

ath-Thufi lakukan karena dalam pandangannya, maslahah itu berasal dari 

sabda Nabi saw: la dharara wa la dhirara ‘’tidak memudaratkan dan tidak 

dimudharatkan’’ pengutamaan dan mendahulukan Maslahah atas nash ini 

diimplementasikan baik nash itu qath’i dalam sanad dan matan-nya atau 

dzanni keduannya. Untuk mendukung keempat asas atau prinsip maslahah 

tersebut, ath-Thufi mengungkapkan alasan-alasan Nash baik secara global 

ataupun secara rinci.29 

6. Konsep Maslahah Najamuddin al-Thufi 

 Al-thufi menulis terkait Maslahah dalam kitabnya yang berjudul ‘’Syarh 

Mukhtashar al-Raudha’’ serta dalam kitab ál-Ta’yin fi syarhi al-arba’in ‘’ketika 

dia menjelaskan hadis ‘’La dharara wa La dhirara’’30. Dalam pemikiran al-Thufi, 

arti dari hadis tersebut ialah menghilangkan seluruh bahaya (dharar) dan 

kerusakan (fasad) menurut kaidah syara mengemukakan bahwa huruf ‘’la’’ dalam 

hadis tersebut ditafsirkan sebagai nafi’ dan bersifat umum. Artinya dengan 

pemahaman itu maka madlul hadist itu harus didahulukan dari apapun yang 

selainnya, sampai pada suatu kesimpulan bahwa sebuah nash dapat di takhsis 

dalam rangka menghilangkkan mudharat dan menciptakan maslahat. 

 Dalam kitab “at-Ta’yin Fi Syarhi al-Arba’in”. Al-Thufi mengungkapkan 

bahwa al-Qur’an, hadis, ijma dan an-Nadzar, baik secara mujmal (umum) ataupun 

tafshil (detail/merinci)  menunjukkan bahwa syariat Islam dibangun berdasarkan 

 
29Ath-Thufi, Syarh Mukhtashar al-Raudha ([t.d], h. 267. 
30Al-Thufi, at-ta’yin Fi Syarh al-Arba’in ([t.d]), h. 278. 
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untuk membawa kemaslahatan dan menolak kemudharatan, lalu hal ini 

digunakannya  sebagai dasar pendapatannya tentang maslahah, adapun dalil yang 

secara mujmal adalah firman Allah swt QS. Yunus: 57; 

 

 

     ؤْمِنِيْن وهرَحَْْة  لِِّلْمُ  وَهُدًى ۙ  الصُّدُوْرِ  فِ  لِِّمَا  وَشِفَاۤء    رهبِّكُمْ  مِّنْ   مهوْعِظةَ    جَاۤءَتْكُمْ  قَدْ  النهاسُ  ي ُّهَايََٰ 

Terjemahnya: 

“Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari 

Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan 

petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.”31 

 

Pada pemikiran maslahah al-Thufi mendasarkan dari atas empat proposi utama.32 

a) Akal mempunyai kemampuan dan kebebasan dalam menentukan maslahah 

dan mafsadat, maka ia dapat menentukan secara mandiri tanpa 

diperlakukan nash maupun ijma’. 

b) Maslahah merupakan sebab hukum yang tersendiri dalam perumusan 

hukum dan tidak membutuhkan hukum dalil lainnya. 

c) Ruang lingkup maslahah dalam hal ini ialah masalah yang berkaitan 

dengan muamalah duniawi atau untuk menentukan adat kebiasaan, 

sedangkan yang berkaitan dengan ibadah adalah hak Allah. 

d) Maslahah adalah dalil syara yang terkuat yang dapat melebihi kehadiran 

teks maupun ijma. 

 
31Departemen Agama RI, Terjemahan & Tafsir Al-Qur’an : 30 Juz huruf Arab & Latin 

(Bandung: Lembaga Penerjemah Kitab Suci Al-Qur’an, 1978), h. 340 
32Husain Hamid Hisam, Nazariyyat al-maslahah fi al-fiqhi al-islamy (Beirut: Dar Al-

Nahdah Arabiyyah, 1971), h. 251. 
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 Keempat hal daiatas adalah dasar paling penting yang melandasi Teori al-Thufi 

tentang maslahah. 

  Analisis Kritis terhadap konsep maslahat Najamuddin al-Thufi; 

1.  Akal bebas menetapakan maslahah dan kemafsadatan, khususnya dalam 

lapangan mu’amalah  dan adab. Untuk menentukan suatu masalah atau 

kemafsadatan dicukupkan dengan akal, pendapay al-Thufi bahwa akal semata, 

tanpa harus melalui wahyu mampu mengetahui kebaikan dan keburukan menjadi 

fondasi yang paling utama dari pemikirnya. Akan tetapi al-Thufi membatasi 

kemandirian akal itu dalam bidang mu’amalah dan adat istiadat, dan ia 

melepaskan ketergantungan atas petunjuk nash, kepentingan umum atau 

mafsadat dalam kedua bidang tersebut. 

2. Sebagai kelanjutan dari pendapatnya yang sebelumnya diatas. Al-Thufi 

berpendapat bahwa maslahah adalah dalil syar’i mandiri yang kehujahannya 

tidak bergantung pada pembenaran nash, tapi hanya tergantung pada akal 

semata. 

3. Maslahah hanya berlaku pada bidang mu’amalah serta adat kebiasaan, adapun 

dalam bidang ibadah (mahdah) dan ukuran-ukuran yang di tetapkan syara; 

Seperti shalat zhuhur empat rakaat, dan puasa pada bulan ramadhan selama 

sebulan, tawaf itu dilakukan tujuh kali, tidak termasuk objek maslahah, karena 

masalah-masalah tersebut merupakan hak Allah semata. 

4. Kepentingan umum adalah dalil syara paling kuat, oleh sebab itu al-Thufi juga 

menuturkan apabila nash dan ijma bertentanngan dengan maslahat, maka 

didahulukan maslahat dengan cara takhsis dan bayan nash tersebut.33 

 

 
  33Miftaakhul Amri, Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis 

Pemikiran Hukum Islam Najamuddin Al-Thufi), Jurnal: Et-Tijarie, Purwekerto, Vol 5, No. 2, 

2018), h. 56. 
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B. Pengertian Undang-undang Minerba 

 Mineral dan batubara sebagai suatu kekayaan alam yang terkandung 

didalam bumi adalah sumber daya alam yang tidak terbarukan, sesuai dengan 

ketentuan pasal 33 ayat (3) undang-undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945 

dikuasai oleh negara dan dipakai unuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

negara melalui pemerintah pusat bertanggung jawab atas pemakaian mineral dan 

batubara yang ada di wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia melalui 

pengolaan dan pemanfaatan mineral dan batubara secara optimal, efektif, dan 

efisien sehingga dapat memicu  dan mendukung perkembangan serta kemandirian 

pembangunan industri nasional berbasis sumber daya mineral dan energi batubara. 

 Pertambangan mineral dan batubara diIndonesia telah berlangsung sejak 

lama, dan karena itu, instrument hukum yang mendukungnya tentu telah banyak 

pula dirumuskan. Menelusuri kebijakan pertambangan mineral dan batubara dari 

masa kolonial sampai reformasi saat ini. Dengan tujuan dinamika perkembangan 

kebijakan yang ada.  

 Kebijakan pertambangan pada masa kolonial adalah bagian dari politik 

kolonialisasi, sehingga berwatak eksploitatif dan monopolistic terhadao kebutuhan 

tersebut, diimplementasikannya sistem pengusahaan konsensi/izin setelah 

kemerdekaan, semangat nasionalisme diwujudkan dalam hukum yang 

memungkinkan dilakukannya nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan 

tambang asing, sekaligus menutup rapat bagi investasi asing namun sejak 1967  

investasi asing dibuka lebar mulai diperkenalkan system pengusahaan berdasarkan 

kontrak karya, perjanjian karya, dan kuasa pertambangan. 

  Setelah reformasi, dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah 

maka kebijakan pertambangan diarahkan untuk mendukung kewenangan 

pengelolaan pertambangan oleh pemerintah daerah dan pada saat bersamaan, 



26 
 

 
 

mulai diterapakan sistem pengusahaan berdasarkan izin usaha pertambangan. 

Perkembangan terkini, kewenangan pemerintah daerah ini diambil alih oleh 

pemerintah pusat. Beberapa dinamika perkembangan tersebut memperlihatkan 

bahwa pertambangan mineral dan batubara selalu di pandang sebagai komoditas 

startegis sehingga layak diperebutkan, entah itu dulunya oleh penguasa kolonial 

maupun belakan oleh pemerintah pusat dan daerah, dan hukum kemudian 

dirumuskan untuk mendukung tujuan-tujuan tersebut.  

 Kebijakan terkini, yang diberlakukan pada waktu ini dituangkan dalam 

undang-undang nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, 

yang sebagiannya sudah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2020.34 Sejumlah aturan 

hukum yang pernah dibuat dan berlaku tidak selalu secara khusus mengatur 

pertambangan mineral dan batubara melainkan ada juga yang sebenarnya 

mengatur persoalan lainnya namun mempunyai keterkaitan dengan pertambangan, 

contohnya undang-undang pemerintahan daerah. Dalam hal ini ingin di teliti, 

bagaimana dinamika yang berlangsung dalam perkembangan tersebut, apa yang 

berubah dan ada pula yang tetap bertahan.  

 Pembahasan terkait dinamika perkembangan kebijakan pertambangan 

minerba menjadi harus dilakukan setidaknya disebabkan 3 alasan, yaitu;  

a) Indonesia adalah negari yang melimpah dengan sumber daya geologi, baik 

berupa bahan galian radioaktif, bahan galian logam, bahan galian 

nonlogam, serta bahan galian batuan serta batubara. Besi, emas primer, 

tembaga, nickel, bauksit, dan perak merupakan macam sumber daya 

geologi mineral logam yang menjadi andalan Indonesia. Bahkan, diantara 

negara di dunia Indonesia menduduki peringkat 6 dalam hal kekayaan 

sumber daya geologi. Hal ini tidak lepas dari keadaan geologi regional 

 
34Ahmad Redi, Perkembanngan Kebijakan Hukum  Pertambangan Mineral dan Batubara 

di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Vol, 4 No, 2 ,2021,  h.23 
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Indonesia yang berada pada titik dimana lempeng benua serta lempeng 

samudera bertemu, yang disebut zona subduksi. Dalam hal batubara saat 

ini diperkirakan mempunyai cadangan sebesar 38, 84 miliar ton, dan 

dengan rata-rata produksi 600 juta ton pertahun dalam asumsi tidak ada 

temuan cadangan baru, maka cadangan yang ada bisa pertahan untuk 65 

tahun.  

b) Bidang pertambangan adalah komuditas bernilai ekonomi tinggi dan 

terbukti berkontribusi besar dalam memicu perkembangan ekonomi 

Indonesia. Dalam periode 1975 hingga 1985, seiring disebut masa 

keemasannya, bidang ini bahkan menyumbang di atas 20 persen pada 

perekonomian negara.  Walaupun setelah periode tersebut kontribusi 

sector pertambangan secara umum sempat menurun pada pertambangan 

non-migas terutama batubara, bijih besi, dan tembaga, justru semakin 

bergejolak terutama sejak 2000 an. Pada periode 2000 sampai 2010, 

pertambangan non-migas tumbuh 6 persen sementara pada 2011 hingga 

2019 tumbuh rata-rata 3,4 persen kontribusi penting pada perekonomian 

ini nampak pula pada pemasukan negara bukan pajak (PNBP), pada akhir 

2018 misalnya, sektor minerba menyumbang realisasi sebesar Rp 50 

triliun atau 155,8 persen dari target awal sebesar Rp 32,09 triliun dalam 

sejarahnya sector ini juga terbukti berperan penting tidak hanya menjadi 

sumber pembangkit listrik namun juga sebagai bahan pakar dalam 

produksi baja, semen, pusat pengelohan alumina, pabrik kertas, industry 

kimia, serta farmasi. Namun demikian sebab ketersediaan cadangan 

minerba serta kontribusinya selama ini pada perekonomian nasional tentu 

tidak boleh melupakan tata kelola yang baik pada pengusahaanya lebih 

dari itu, sector ini memerlukan pengelolaan secara bijak dan berkelanjutan. 
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Dikarenakan ia merupakan sumber daya alam yang berada di dalam bumi 

dan tidak terbarukan terlebih lagi aktivitas pertambangan selalu di 

hadapkan pada 2 kepentingan yang kerap bersebrangan: kebutuhan akan 

sumber daya alam dan sisi kerusakan lingkungan. 35 Bahkan, kerusakan 

lingkungan bukan satu-satunya akibat negatif yang dapat muncul; bisa 

juga terjadi sengketa antara masyarakat dan perusahaan dan alih fungsi 

lahan. 

c) Pengubahan regulasi pada dasarnya akan merubah arah kebijakan hal yang 

diatur dalam regulasi tersebut, pun demikian dalam sektor minerba. 

Sebagai permisalan, diberikannya kewenangan pada pemerintah daerah 

setelah reformasi untuk mengelola pertambangan di wilayahnya. Namun 

perkembangan berikutnya kewenangan ini dihapus, menjadi mungkin 

karena regulasi yang dibentuk.  

 Pada waktu UU Minerba 2009 diberlakukan, tiba-tiba timbul peraturan 

pemerintah yang menarik kembali kewenangan pengelolaan pertambangan dari 

kabupaten kota,  selaku berlakukanya undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang 

pemerintahan daerah (UU Pemda 2014) penataan dan penyesuaian pengelolaan 

pertambangan yang semula sentralistis, kembali kewenangan pemerintah 

kabupaten dalam kota penyelenggaraan pertambangan dicabut bahkan hingga 

pada kewenangan pengelolaan bahan galian batuan yang sepatutnya berada 

ditingkat kabupaten/kota. Demikian UU minerba 2009, yang berlaku dan berjalan 

5 tahun harus mendasarkan dan menyesuaikan ketentuannya dengan UU pemda 

2014. 

 Di tahun 2020 kembali terjadi perubahan peraturan pertambangan melalui 

UU No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan UU minerba 2009 (UU minerba 2020) 

 
35Marthen B.Salinding, Prinsip Hukum Pertambangan Mineral ban Batubara yang 

Berpihak Kepada Masyarakat Hukum Adat, Jurnal Konstitusi, Tarakan, Vol;16, No;1 2019, h. 34. 
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dalam undang-undang yang baru kewenangan penyelenggaraan pertambangan 

minerba yang awalnya masih ada sebagiannya pada pemerintah provinsi beralih 

kepemerintah pusat. Sekalipun sesungguhnya dalam pasal 35 UU minerba 2020 

kewenangan perizinan dapat didelegasikan ke pemerintah daerah melalui sebuah 

ketentuan pemerintah, kenyataannya peraturan pemerintah yang menjadi delegasi 

UU minerba 2020 tidak memberikan kewenangan perizinan selain kepada mentri 

ESDM.  

 Namun demikian UU Minerba 2020 yang dimohonkan pengujian Ke 

Mahkamah konstitusi memberikan arahan baru bagi perkembangan model 

pengusahaan Minerba eks-KK/PKP2B. Dalam putusan Nomor 64/PUU-

XVIII/2020, Mahkamah konstitusi menyatakan pasal 169A UU Minerba 2020 

mengatur, “KK dan PKP2B diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK 

sebagai kelanjutan operasi KK/PKB2B setelah memenuhi persyaratan”. 

Mahkamah konstitusi menyatakan pasal ini bertentangan dengan UUD 1945 dan 

tidak mempunyai kekuatan hukum. Mengikat sepanjang frasa “diberikan jaminan” 

apabila tak dimaknai dapat diberikan pasal 169A UU minerba 2020 harus di baca 

menjadi: “KK dan PKP2B dapat diberikan perpanjangan menjadi IUPK sebagai 

kelanjutan operasi KK/PKP2B setelah memenuhi persyaratan.  

1. Pertambangan dalam UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas 

UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral adalah: 

a. Bahwa mineral dan batubara yang berada didalam wilayah negara 

kesatuan Republik Indonesia merupakan sumber daya dan kekayaan alam 

yang tidak terbarukan sebagai karunia Tuhan yang maha Esa. Yang 

memiliki peran penting dan memenuhi hajat hidup orang banyak dikuasai 

oleh negara untuk menunjang pembangunan nasional yang berkelanjutan 
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guna mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara 

berkeadilan; 

b. Yaitu aktivitas usaha pertambanngan mineral dan batubara memiliki 

peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata bagi 

pertumbuhan ekonomi nasional serta pembangunan daerah secara 

berkelanjutan, yang penyelenggaraannya masih terkendala kewenangan 

antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perizinan, perlindungan 

kepada masyarakat yang terkena dampak, data dan informasi 

pertambangan, pengawasan, dan sanksi sehingga penyelenggaraan 

pertambangan mineral dan batubara kurang berjalan efektif dan belum 

dapat memberi nilai tambah yang optimal; 

c. Bahwa pengaturan tentang pertambangan  mineral dan batubara yamg saat 

ini diatur dalam undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang 

pertambangan mineral dan batubara masih belum menjawab 

perkembangan, persoalan, serta kebutuhan hukum dalam 

penyelenggaraaan pertambangan mineral dan batubara, sehingga perlu 

dilakukan perubahan agar dapat menjadi dasar hukum yang efektif, efisien, 

dan komprehensif dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan 

batubara; 

d. Yakni berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 

huruf b, dan huruf c, perlu pembentuk undang-undang  tentang perubahan 

atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral serta batubara; 

2. Dasar Hukum 

 Dasar hukum UU No.3 Tahun 2020 tentang perubahan dari UU No.4 

Tahun 2009 tentang pertambangan Minerba sebagai berikut: 
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1. Pasal 20, pasal 21, dan pasal 33 ayat 2 (2) dan ayat (3) undang-undang 

dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral 

dan batubara (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 

4, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4959) 

 

3. Pro dan Kontra 

 Disahkannya UU No. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU No. 4 

tahun 2009 tentang mineral dan batubara atau umumnya disebut minerba, 

mendapati pro dan kontra.36  Dari sisi proses, pembahasan dan pengesahan UU 

No. 3 tahun 2020 dinilai tertutup dan hanya melibatkan sebagian stakebolders, 

utamanya dari pelaku-palaku pebisnis tambang. 

 Pembahasan UU ini juga dibahas pada masa pandemi, dimana masyarakat 

sipil menyuarakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memberikan perhatian 

pada penanganan pandemic Covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah, 

dibandingkan secara terburu-buru mengesahkan UU yang akan menimbulkan 

akibat besar dan penting kepada hajat hidup sebagian besar masyarakat Indonesia. 

Bersamaan dengan Omnibus law rancangan UU (RUU) Cipta kerja, pembahasan 

perubahan UU minerba ini terkesan ‘’kejar tayang’’ dan terkesan memberikan 

‘’karpet merah” kepada investor. 

 Dari segi subtansi, UU Minerba ini terdapat pasal-pasal yang berpotensi 

menimbulkan kerusakan yang lebih masif lagi dalam kehidupan masyarakat dan 

lingkunganhidup.37

 
36Nur Hidayati, Direktur Eksekutif Nasional, Buletin Walhi, h.26 
37Kesaksian warga korban pertambangan disampaikan pada siding Rakyat menghadapi 

UU minerba, sebagaimana tercantum dalam siaran pers siding Rakyat, 29 Mei-1 2020. 
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BAB III 

DAMPAK SECARA UMUM USAHA PERTAMBANGAN DAN 

IMPLEMENTASI DARI UU NO. 3 TAHUN 2020 ATAS REVISI UU NO. 4 

TAHUN 2009 

A. Dampak bagi Pemerintah 

1. Sentralisasi Kekuasaan 

Resentralisasi negara akibat UU No. 3 Tahun 2020 merupakan terapi 

jangka pendek untuk memulihkan kendali negara. Sentralisasi ialah pengaturan 

kewenangan dari pemerintah daerah untuk pemerintah pusat dalam mengurusi 

perihal rumah tangganya sendiri yang didasarkan prakarsa dan aspirasi dari 

rakyatnya pada kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi 

sebetulnya merupakan istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana 

diartikan sebagai pengaturan kewenangan. Di Indonesia sistem sentralisasi telah 

pernah digunakan dizaman kemerdekaan hingga orde baru.38 Pemerintah Pusat 

dalam menjawab persoalan kepastian investasi. Setelah berlalu booming harga 

komoditas yang terjadi cukup lama (2000-2014), Pemerintah harus menjamin 

kepastian investasi disaat penurunan harga serta permintaan global terhadap 

komoditas primer. Harga minyak dan batubara tertekan lumayan dalam. 

Namun disisi lain, pelimpahan kewenangan pemerintah daerah ke 

pemerintah pusat tersebut mencoreng prinsip otonomi daerah. Otonomi daerah 

adalah perwujudan keberpihakan negara kepada rakyatnya  disebabkan  tidak  ada  

yang  lebih  tahu  dari masyarakat  lokal  itu  sendiri  tentang  bagaimana  cara  

untuk  makmur  dan  sejahtera.  Hal  ini  juga  akan  memiliki  banyak  dampak 

positif  yang  seharusnya  diterima  oleh  pemerintah  daerah  dan  masayarakat  

lokal  yang  akan  terpotong  oleh  pemerintah   pusat.   Ini   jelas   

 
38 https://id.wikipedia.org/wiki/Sentralisasi#, Diakses pada tanggal 19 Agustus 2022. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Sentralisasi
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mengindikasikan   ketidak konsistenan   pemerintah dan sebagai sistem kapitalis 

baru didalam bidang pertambangan.39 

 Pada teori siklus pasar, negara membuat kebijakan tarik-ulur terhadap 

investasi asing di sektor SDA. Pada waktu harga rendah, negara menggelar karpet 

merah mendorong investasi untuk dating serta bertahan. Ketika harga tinggi, 

negara berusaha melakukan renegosiasi terkait fiscal term dalam rangka 

menaikkan pemasukan. Upaya ini paling efektif dilakukan oleh pemerintah pusat 

yang punya kewenangan dalam mengatasi semua hambatan investasi, termasuk 

oleh pemerintah daerah dengan birokrasi yang tidak ramah investasi. Alih-alih 

menata ulang bidang minerba dengan mengklasifikasikan prioritas galian 

berdasarkan nilai strategisnya untuk negara, UU No. 3 Tahun 2020 mengambil 

seluruh kewenangan daerah pada penerbitan IUP dan menyerahkannya kepada 

Menteri.  

a. Pasal 4 ayat (2) UU ini menegaskan, “Penguasaan Mineral 151 dan 

Batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat.”  

b. Pasal 35 ayat (1): “Usaha Pertambangan diimplementasikan berdasarkan 

Perizinan Berusaha (PB) dari Pemerintah Pusat. Kewenangan penerbitan 

IUP, yang oleh UU No. 4 Tahun 2009 dibagi ke Pemerintah Daerah, 

diresentralisasi dengan sedikit pengecualian yang bersifat opsional 

sebagaimana tertuang di dalam Pasal 35 ayat (4): “Pemerintah Pusat dapat 

mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) IUPK kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Yang bersifat 

 
39Rizal Akbar, Undang-Undang Minerba Untuk Kepentingan Rakyat Atau Pemerintah, 

Makassar: Jurnal Bilancia Vol. 15 No. 2, Juli-Desember 2021, h. 256. 
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mandatoris adalah kewajiban Pemerintah Daerah untuk ikut menjamin 

kelangsungan kegiatan tambang, baik dalam penyediaan ruang maupun 

perizinan turunan. 

c. Pasal 17A ayat (2) dan (3) UU No. 3 Tahun 2020 berbunyi: (2) 

“Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan 

pemanfaatan ruang dan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

pada WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara yang telah ditetapkan; (3) 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin penerbitan perizinan 

lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Usaha 

Pertambangan pada WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara yang telah 

ditetapkan sepanjang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.40 

Desentralisasi berarti sebagai proses pengotonomian dimana proses 

penyerahan kepada satuan “pemerintahan yang lebih rendah untuk mengatur dan 

mengelola perihal pemerintahan tertentu sebagai perihal rumah tangganya, 

maksudnya desentralisasi dan otonomi adalah dua sisi pada satu mata uang.41  

Pada“Pasal 4 Ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 2009 menyatakan bahwa”: 

“Penguasaan Mineral dan Batubara oleh Negara sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah 

Daerah”,  

Sedangkan pada“Pasal 4 Ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2020”diubah 

menjadi: “Penguasaan Mineral dan Batubara oleh Negara sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diselengarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai 

dengan ketentuan Undang-Undang ini”.  

 
40Ahmad Khoirul Umam, Kuasa Oligarki atas Minerba Indonesia? Analisis Pasca 

Pengesahan UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Indonesia, (Jakarta: Universitas 

Paramidana, 2021), h145-146. 
41Sirajudin, Winardi, Dasar-Dasar Hukum Tata Negara, (Malang: Setara Press, 2015), h. 

332. 
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Sentralisasi dalam 32 tahun yang dilaksanakan di Indonesia sudah 

menngakibatkan kapasitas administrasi pemerintah daerah kurang meningkat. Di 

samping itu, ketatnya pengarahan serta kendali pusat yang mengakibatkan aparat 

administrasi daerah cenderung tergantung dan pasif sehingga menjadi tidak 

mandiri serta tidak begitu inovatif. Akibatnya ketika kemudian diberi wewenang 

yang besar, maka tidak dengan langsung dapat melaksanakannya. 

 Hal ini bersebrangan dengan“UUD 1945 BAB VI Pasal 18 yang mengatur 

tentang hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah pada 

berkembangnya otonomi daerah dari orde baru yang bersifat sentralisasi lalu pada 

masa reformasi menjadi bersifat desentralisasi. Yang sehingga menjadi dasar 

hukum saat pelaksanaan otonomi daerah. Dengan penerapan Bab tentang 

Pemerintahan Daerah dimaksudkan untuk lebih mempercepat adanya kemajuan 

daerah dan kesejahteraan rakyat di daerah, serta meningkatkan kualitas demokrasi 

di daerah.42 

Pasal 18A ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa: 

“Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah 

provinsi, kabupaten, dan kota, atau provinsi dan kabupaten dan kota, 

diatur dengan undang-undang, dengan memperhatikan kekhususan dan 

keragaman daerah.”  

Serta pada Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa:”  

“Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam 

dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah 

diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-

undang.” 

 
42Martin Jimung, Politik Lokal dan Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Otonomi 

Daerah, (Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusatama, 2005), h.  38-39.” 
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Pasal ini menginginkan supaya penyelenggaraan pemerintahan daerah 

tetap menjamin adanya konsep keselarasan serta keadilan. Perkara yang 

menyangkut keuangan dan hak-hak daerah, diatur pada undang-undang. Demikian 

juga dengan masalah pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan 

sumber daya lainnya juga ditata agar daerah mendapatkan bagian secara 

proporsional. Juga“Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 yang adalah pijakan dalam 

menyusun UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang 

menyatakan bahwa:”  

“Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, selain urusan 

pemerintahan yang dimana undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah 

pusat.” Timbulnya conflict of norm antara Pasal 18“UUD 1945”dengan “UU 

Nomor 3 Tahun 2020 terkait pembagian pengelolaan sumber daya alam bidang 

minerba antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mesti diatur pada 

undang-undang bukan dengan peraturan pemerintah begitupun peraturan presiden. 

 Dalam “UU Nomor 4 Tahun 2009”pengurusan izin usaha pertambangan 

yang dimiliki oleh Kabupaten/Kota beralih menjadi kewenangan pemerintah 

provinsi dan pemerintah pusat.” Kemudian dengan disahkannya “UU Nomor 3 

Tahun 2020” kewenangan “izin usaha pertambangan” keseluruhannya berada 

pada pemerintah pusat atau menjadi sentralistik.43 

Secara teoritis sentralisasi mempunyai keunggulan antara lain:  

a. Organisasi menjadi lebih ramping serta efisien. Semua efektivitas 

organisasi terpusat yang pada akhirnya pengambilan keputusan lebih 

mudah.  

 
43 Zulvi Fazria, Skripsi Implikasi Yuridis Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2020 Terhadap Sentralisasi Pengelolaan Minerba Daerah Oleh Pemerintah Pusat” (UIN Malang, 

2021), h. 93. 
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b. Perencanaan dan pengembangan organisasi lebih terintegerasi. Tak 

diperlukan jenjang koordinasi yang begitu jauh antara unit pengambilan 

keputusan serta yang akan membuat atau terpengaruh oleh pengambilan 

keputusan tersebut.  

c. Peningkatan resource sharing serta sinergi. Sumber daya bisa dikelola 

secara lebih efisien disebabkan lebih terpusat.  

d. Pengurangan redundancies aset dan fasilitas lain. Satu aset dapat dipakai 

secara bersama-sama tidak msti menyediakan aset yang sama untuk 

kegiatan yang berbeda beda.  

e. Perbaikan koordinasi. Koordinasi menjadi lebih mudah disebabkan adanya 

unity of command. 

f. Pemusatan expertise.  

Keahlian dari anggota organisasi dapat dipergunakan secara maksimal 

karena pimpinan dapat memberikan wewenang. Namun sentralisasi juga 

mempunyai kelemahan diantaranya adalah: 

a. Kemungkinan penurunan kecepatan pengambilan keputusan serta kualitas 

keputusan. Pengambilan keputusan dengan pendekatan sentralisasi 

seringkali tidak meninjau faktor-faktor yang sekiranya berpengaruh 

terhadap pengambilan keputusan tersebut. 

b. Demotivasi dan disinsentif bagi pengembangan unit organisasi. Anggota 

organisasi susah meningkatakan potensi dirinya karena tidak ada fasilitas 

dan dominasi pimpinan yang terlalu tinggi. 

c. Penurunan kecepatan dalam merespon perubahan lingkungan. Organisasi 

sangat bergantung pada kesanggupan respon sekelompok orang saja. 
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d. Peningkatan kompleksitas pengelolaan. Pengelolaan organisasi akan 

semakin ruwet disebabkan banyaknya masalah pada level unit organisasi 

yang di bawah. 

e. Perspektif luas tetapi kurang mendalam. Pimpinan organisasi akan 

mengambil keputusan dilandasi perspektif organisasi secara keseluruhan 

tapi tidak atau jarang mempertimbangkan penerapannya akan 

bagaimana.44 

2. Pengembangan Wilayah dan Ekonomi Daerah 

Pelaku usaha pertambangan, memiliki peran yang strategis dan kontribusi 

yang besar terhadap pembangunan didaerah. Dikarenakan dengan pengusahaan 

pertambangan didaerah, otomatis akan terbentuk komunitas baru serta 

pengembangan wilayah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru diwilayah 

kegiatan pengusahaan pertambangan. Pengembangan wilayah yang seperti itu 

akan membawa dampak terhadap perekonomian daerah, karena masyarakat 

pencari kerja dan pelaku ekonomi akan tertarik ke wilayah pertumbuhan yang 

baru.45 

Pasal 102 

  Memberikan penjelasan bahwa pemegang IUP atau IUPK tahap 

kegiatan operasi produksi wajib melakukan kegiatan pengolahan dan 

pemurnian untuk mewujudkan peningkatan nilai tambah dalam kegiatan 

pertambangan khususnya komoditas Mineral logam, tambang batuan 

maupun batubara atau dalam hal batubara disebut pemanfaatan batubara 

serta mempertimbangan beberapa aspek seperti peningkatan nilai ekonomi 

 
44Rira Nuradhawati, Dinamika Sentralisasi Dan Desentralisasi Di Indonesia. Jurnal 

Academia Praja, Volume 2 No 1 – Februari 2019) , h. 155-156 
45Adjat Sudrajat, Peranan Pertambangan umum Dalam Peningkatan Produktivitas dan 

Pengembangan Wilayah (Wawancara Khusus) Majalah Pertambangan dan energi (Jakarta Edisi 

1997) h. 33 
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dan atau kebutuhan pasar supaya proses hilirisasi dapat berjalan dengan 

baik. 46 

Pasal 103 

Memberikan penjelasan bahwa sesuai dengan pasal 102 proses 

pengolahan dan pemurnian komoditas tambang wajib dilakukan oleh para 

pemegang IUP/IUPK dan pada pasal 103 proses tersebut harus dilakukan 

di dalam negeri guna untuk dapat mengoptimalkan nilai dari komoditas 

tambang yang akan dijual keluar negeri dan Pemerintah menjamin 

keberlangsungan pemanfaatan hasil dari pengolahan dan pemurnian.47 

Pasal 104 

  Memberikan penjelasan bahwa para perusahaan pertambangan 

mineral maupun batubara yang memiliki IUP atau IUPK pada tahapan 

kegiatan operasi produksi dapat melakukan pengolahan dan pemurnian 

untuk mineral dan pemanfaatan batubara untuk Batuabra, secara sendiri 

maupun terintegritas atau dapat melakukan kerja sama dengan perusahaan 

pengolahan pemurnian untuk melaksanaan peningkatan nilai tambah.48 

Pasal 104B  

Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan nilai tambah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal l02, Pengolahan dan/atau Pemurnian 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dan Pasal l04, dan tata cara 

pemberian penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104A, diatur 

dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. 

 
46 Pasal 102 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dam Batubara 
47 Pasal 103 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 
48 Pasal 104 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. 
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Ketentuan dari pasal 102 tentang pengolahan dan pemurnian serta pasal 

103 dan 104 tentang tata cara pemberian penegasan bagi riset tentang peningkatan 

nilai tambah diatur oleh peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksana akan 

tetapi hingga waktu ini Pemerintah belum mengeluarkan Peraturan Pemerintah 

untuk dapat mengakomodasi UU No.3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral 

dan batubara yang akhirnya proses peningkatan nilai tambah atau yang sering 

dikatakan hilirisasi bisa dilaksanakan oleh para pemegang IUP atau IUPK, adapun 

batas waktu pemegang KK, IUP Operasi Produksi, atau IUPK Operasi produksi 

logam yang telah melaksanakan pemurnian dapat melakukan penjualan produk 

mineral logam tertentu yang belum dimurnikan pada jumlah tertent ke luar negeri 

paling lama 3 (tiga) tahun sejak undang-undang ini mulai berlaku.49 

Kebijakan pemberlakuan Peningkatan Nilai Tambah mineral dilandasi 

oleh kegelisahan bangsa ini melihat berbagai produk impor olahan hasil tambang 

membanjiri pasar domestik yang mungkin akan besar paa bahan bakunya berasal 

dari Indonesia. Bayangkan, kita mengekspor material kasar (bahan mentah) 

bernilai murah, diolah di negara pengimpor, untuk kemudian dijual kembali ke 

Indonesia dalam bentuk hasil olahan yang bernilai mahal.  

Padahal teknologi pengolahan dan pemurnian tak sulit serta bisa dilakukan 

oleh putra-putra bangsa sendiri, padahal jika proses pengolahan dan pemurnian 

dilakukan di dalam negeri dapat memberikan efek positif untuk berbagai hal 

(tenaga kerja, penerimaan negara, dan multiplier effect), padahal begitu besar nilai 

tambah dari produk hasil olahan tersebut yang diperoleh oleh negara lain, padahal 

ketergantungan terhadap produk impor bisa membahayakan ketahanan industri 

Nasional.50 

 
49 Pasal 170A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas undang-

undangan nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara 
50https://litbang.esdm.go.id/news-center/arsipberita/peningkatan-nilai-tambah-mineral 

sebuah-tantangan, di akses pada 13 Agustus 2022 

https://litbang.esdm.go.id/news-center/arsipberita/peningkatan-nilai-tambah-mineral%20sebuah-tantangan
https://litbang.esdm.go.id/news-center/arsipberita/peningkatan-nilai-tambah-mineral%20sebuah-tantangan
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B. Dampak bagi Pelaku Usaha 

1. Perlakuan Istimewa Investor 

Pasal 96 huruf b dalam UU No. 3 Tahun 2020 dianggap memanjakan 

pengusaha agar mereka dapat terbebas dari tanggung jawab perbaikan lingkungan. 

Untuk perusahaan tambang awalnya diberikan dua kewajiban besar yang 

diaharapkan memperbaiki lahan bekas tambang yakni berupa reklamasi dan 

aktivitas pascatambang, Kedua instrumen tersebut mesti dilakukan bersamaan dan 

tidak diperkenankan sekedar salah satunya saja. Selain itu perusahaan tambang 

juga diharuskan untuk menyetor dana jaminan reklamasi serta pascatambang. 

Hanya saja UU Minerba bukannya mempertegas sanksi dan hukuman bagi 

perusahaan tambang yang mangkir dari kewajiban tersebut, justru mempersilakan 

mereka untuk memilih salah satu di antara dua kewajiban tersebut. Sehingga 

dengan melakukan reklamasi saja atau aktivitas pascatambang saja mereka sudah 

bebas dari kewajiban. Hal janggal lainnya terdapat pada pasal 169A yang jika 

ditafsirkan justru perusahaan tambang tetap diizinkan memperpanjang kontraknya 

sebanyak 2 kalo 10 tahun berupa KK dan PKP2B dan dijamin langsung oleh 

pemerintah meskipun perusahaan tersebut telah terbukti lalai untuk memenuhi 

kewajibannya untuk melakukan reklamasi dan kegiatan pascatambang. 

Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 ini dapat dikatakan sebagai perlakuan 

istimewa dari pemerintah bagi para investor dan kabut hitam untuk masyarakatnya 

sendiri. Ternyata sejumlah pasal bermasalah masih saja tak cukup untuk 

mendorong pemerintah jika UU Minerba ini masih harus diperbaiki. Karena 

semakin mendalam kita mengkaji UU ini, semakin didapati aturan hukum yang 

sifatnya merugikan bagi rakyat. Di dalam pasal 128A Naskah UU Cipta Kerja No. 

11 Tahun 2020 pengganti UU Minerba dijelaskan siapa saja pelaku usaha akan 

mendapatkan perlakuan spesial jika mereka dapat meningkatkan nilai tambah 
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batubara berupa pengenaan royalty hanya 0%. Padahal selama ini royalti yang 

ditentukan oleh pemerintah bagi pengusaha tambang merupakan bagian 

pemasukan negara dan masuk sebagai pendapatan daerah dengan mekanisme 

Dana Bagi Hasil.51 

2. Izin Usaha Pertambangan 

Pemberlakuan UU No. 3 Tahun 2020 terkait Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 

mempunyai implikasi yang begitu signifikan terhadap pertanggungjawaban 

perusahaan pertambangan bagi kerusakan lingkungan hidup. Hal penting yang 

disempurnakan ialah ketentuan reklamasi dan pascatambang yang berpengaruh 

terhadap rusak tidaknya lingkungan hidup. Berdasarkan Pasal 100 UU No.4 

Tahun 2009, pemegang IUP dan IUPK wajib mempersiapkan dana jaminan 

reklamasi serta jaminan pascatambang, kemudian jika pemegang IUP dan IUPK 

tidak melaksanakan reklamasi sesuai dengan rencana yang telah disepakati, maka 

menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat 

menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pascatambang dengan 

dana jaminan tersebut. Dalam hal ini, menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai 

dengan kewenangannya memiliki hak memberikan hukuman administrasi bagi 

pemegang IUP dan IUPK atas pelanggaran ketentuan sesuai yang dimaksud 

dimaksud tidak membayarkan dana jaminan. 

 Sanksi administratif bisa berupa peringatan tertulis, pembekuan sementara 

sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi maupun operasi produksi dan 

pencabutan IUP, IPR, IUPK. Hal yang disempurnakan terkait aturan reklamasi 

serta pascatambang pada UU No. 3 Tahun 2020 ini adalah bagi pemegang IUP 

 
51 Engine Kubota, Disertasi Persoalan Hukum Penyelesaian Sengketa Agraria Di Bidang 

Mineral Dan Batubara Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan 

Mineral Dan Batubara, Universitas Muhammadiyah Surakarta 2022, h. 37. 
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dan IUPK yang izin usahanya dicabut atau berakhir namun tidak melaksanakan 

reklamasi pascatambang yang akan berdampak bagi lingkungan hidup atau tidak 

menempatkan dana jaminan reklamasi pascatambang bisa dipidana paling lama 5 

(lima) tahun penjara dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000 (seratus miliar 

rupiah).  

Selain hukuman pidana, pemegang IUP dan IUPK dapat disanksi pidana 

tambahan seperti pembayaran dana untuk pelaksanaan kewajiban reklamasi atau 

pascatambang yang menjadi keharusannya. Dengan, adanya penerbitan UU No. 3 

Tahun 2020 Mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 

Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara para pemegang IUP dan IUPK, 

tanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan menjadi lebih sulit, demikian pula 

ancaman sanksi yang dapat dijatuhkan untuk pelaku kegiatan tambang yang tidak 

melakukan reklamasi pascatambang dengan memberikan dana jaminan.52 

Adapun efektifitas aturan yang digunakan sekarang adalah Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dimana dalam rangka 

mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan, maka yang harus tujuan 

pengelolaan mineral dan batubara sebagai berikut:  

a. Menjamin efektivitas kegiatan serta pengendalian kegiatan usaha 

pertambangan secara bernilai guna, berhasil guna, dan mampu bersaing 

saing;  

b. Menjamin kegunaan pertambangan mineral dan batubara dengan 

berkelanjutan serta ramah  lingkungan hidup;  

 
52Dewi Anggraeni Sianipar, Skripsi Implikasi UU No. 3 Tahun 2020 Mengenai 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan 

Batubara Terhadap Pertanggungjawaban Perusahaan Pertambangan Terhadap Kerusakan 

Lingkungan Hidup.( Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020), h. 2020. 
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c. Menjamin ketersediaan mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau 

sebagai sumber energi pada kebutuhan dalam negeri;  

d. Mendorong dan memacu kemampuan nasional supaya lebih bisa bersaing 

pada tingkat nasional, regional, serta internasional;  

e. Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, dan 

menciptakan lapangan kerja bagi sebesar-besar kesejahteraan rakyat; dan 

f. Menjamin kepastian hukum pada pelaksanaan kegiatan usaha 

pertambangan mineral dan batubara.53 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 terkait Perubahan Kelima atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha 

Pertambangan Mineral dan Batubara. Sebelum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

2009 dihilangkan dan digantikan dengan UndangUndang Mineral dan Batubara, 

sebuah badan atau perorangan apabila ingin membuat kegiatan pertambangan 

pada suatu daerah harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pemerintah Daerah 

Kabupaten atau Kota setempat. Yang kemudian nantinya Pemerintah daerah di 

tiap lokasi pertambangan mempunyai tugas dalam melaksnakan pembinaan, 

penyelesaian konflik bahkan pengawasan usaha pertambangan. Terkait adanya 

peran pemerintah daerah ini, apabila terjadi konflik antara perusahaan tambang 

dan masyarakat sekitar tambang, maka Pemerintah Daerah bisa berperan seperti 

mediator.54 

 

 

 

 
53 https://www.dslalawfirm.com/undang-undangminerba/, Diakses tanggal 17 Agustus 

2022 
54 Yustafa Badrus Su’adah. 2015. Fungsi Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan 

Pertambangan Di Kabupaten Trenggalek Tahun 2015. (Trenggalek: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu 

Administrasi Negara. Nomor 2 Volume 1: 4), h. 39-40. 
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C. Dampak bagi Masyarakat 

1. Sengketa dengan Masyarakat 

Lingkungan hidup yang sehat merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. 

Dalam lingkungan hidup yang baik, terdapat begitu macam kekayaaan alam yang 

tentunya juga bagian dari karunia Tuhan. Bangsa Indonesia benar-benar mengerti 

hal itu. Termasuk sumber daya mineral dan batubara yang merupakan anugrah 

Tuhan.  

Anugrah Tuhan berbentuk sumber daya alam yang ada di Indonesia tidak 

dapat dihitung banyaknya. Begitu macam jenis kekayaan alam yang berada diatas 

bumi dan didalam bumi Indonesia. Kekayaan alam sebagai karunia Tuhan, tidak 

dilarang oleh-Nya untuk dikelola. Kekayaan alam merupakan bentuk kasih Tuhan 

untuk makhluk-Nya. Negara mengerti begitu pentingnya kekayaan alam dalam 

mensejahterakan rakyat. Maka dari itu, dengan kesadaran tersebut negara 

menyatakan dirinya menguasai seluruh kekayaan alam yang wujud di wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perihal ini dimuat pada Pasal 33 ayat 3 

UUD 1945 sebagai konstitusi tertinggi Indonesia. Penguasaan ini tentunya dengan 

metode yang adil. Kesejahteraan rakyat memang suatu hal yang penting dalam 

kehidupan bernegara. Permasalahannya apabila kesejahteraan rakyat dibalut 

dengan kerusakan lingkungan hidup, akan sumber mimpi buruk untuk rakyat. 

Kesejahteraan yang hanya bersifat sementara bukanlah kesejahteraan yang 

sebenarnya, melainkan kesejahteraan yang dihiasi dengan fatamorgana. 

Kesejahteraan yang dilandasi oleh kerusakan lingkungan hidup adalah sumber 

awal dari kesengsaraan rakyat.55  

 
55Budi Handoyo, Penegakkan Hukum Pidana Lingkungan Dalam Lingkungan Hidup, 

Jurnal Syariah Dan Hukum, Vol 2, no. 2, 2020), h. 24. 
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Gambar: 3.1 

UU No. 3 Tahun 2020 hadir untuk memberikan kepastian hukum bagi 

pelaku usaha dibidang mineral serta batubara dalam kegiataan pengelolaan dan 

pengusahaan pertambangan. Pelaku usaha pertambangan membuat upaya 

pertambangan untuk mendapatkan keuntungan. Pelaku usaha pertambangan dapat 

orang pribadi dan bisa badan hukum. Orang pribadi dan badan hukum tidak sama 

dengan rakyat Indonesia. Maksudnya tidak seluruh masyarakat Indonesia 

merupakan pelaku usaha pertambangan. Keuntungan yang diperoleh oleh pelaku 

usaha pertambangan untuk keuntungan pribadi atau kelompok yang begitu 

terbatas (pemilik modal yang bergabung dalam badan hukum).  

Negara akan memperoleh keuntungan dalam bentuk pajak atau pungutan 

lain yang sifatnya tidak berbenturan dengan peraturan perundang-undangan. 

Perbandingan pendapatan negara dengan pendapatan pelaku usaha tak akan sama. 

 Kepentingan wujudnya UU No. 3 Tahun 2020 tidaklah untuk seluruh 

rakyat Indonesia, melainkan hanya untuk sejumlah pihak saja. Melakukan usaha 

pertambangan memerlukan modal yang besar dan dilihat dari kebanayakan 

masyarakat Indonesia bukanlah orang-orang yang hidup dengan kekayaan. Tujuan 
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kebijakan UU No. 3 Tahun 2020 sangat bertentangan dengan Pancasila dan UUD 

1945 yang mengamanatkan agar tercapai kesejahteraan sosial yang berlandaskan 

keadilan. UU No. 3 Tahun 2020 hanya untuk mensejahterakan orang atau 

kelompok tertentu saja dan membawa kerusakan terhadap lingkungan.  

Sumber daya alam yang tidak terbarukan jika diekploitasi dalam jumlah 

yang besar, bagaimana mungkin akan menghasilkan lingkungan yang baik. Hak 

untuk mendapat lingkungan yang baik dan sehat akan dilanggar, padahal UUD 

1945 sudah menjamin hak tersebut. Para penyelenggara negara dalam hal ini perlu 

dipertanyakan kesadarannya dalam menetapkan UU No. 3 Tahun 2020. Patut 

diduga UU No. 3 Tahun 2020 adalah pesanan kelompok tertentu.56  

Kegiatan perusahaan tak bisa dipungkiri mempunyai dampak sosial terhadap 

masyarakat sekitarnya. Sedangkan dampak sosial yang disebabkan dari aktivitas 

pertambangan batubara adalah:  

a. Adanya konflik yang terjadi antara masyarakat dan perusahaan disebabkan 

persoalan pembebasan lahan, pencemaran air serta udara, adanya 

kecemburuan sosial antara penduduk lokal dengan warga pendatang. Lebih 

lanjut, sengketa di masyarakat timbul pada bentuk unjuk rasa sebab 

terganggunya ruas jalan oleh truk pengangkut batubara, rusaknya jalan, 

terjadinya kecelakaan lalu lintas. 57 

b. Menurunnya kualitas kesehatan dikarenakan debu. Penurunan tingkat 

kesehatan masyarakat dapat dilihat pada semakin seringnya masyarakat 

yeng terkena batuk dan penyakit pernapasan lainya. 

 
56Zainul Akram, Jaminan Terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup dan Eksistensi 

Masyarakat Adat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, (Riau Law Journal: Vol. 6, No. 1, 

Mei 2022), h. 19. 
57 Purwanto Rahmat Dwi.. Dampak Sosial Ekonomi dan Lingkungan Penambangan 

Batubara Ilegal di Desa Tanjung Lalang Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim. 

Skripsi. Universitas Sriwijaya, 2015, h. 78. 
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c. Terjadinya perubahan pola pikir masyarakat. Adanya kegiatan 

pertambangan mengubah pola pikir masyarakat didalam mencari uang 

untuk memenuhi kebutuhan hidup. Adanya kompensasi uang penggantian 

lahan, rusaknya lahan pertanian, serta adanya kesempatan bekerja di 

pertambangan mempengaruhi masyarakat untuk beralih mata pencarian 

dari profesi petani ke profesi lain. Hal ini tidak lepas dari hubungan 

masyarakat dengan perusahaan tersebut, begitupula sebaliknya. 

Keberadaan perusahaan juga sangat berpengaruh besar pada keadaan 

perubahan sosial yang dulunya masyarakat begitu tergantung dengan alam 

demi pemenuhan kebutuhan hidup, saat masyarakat justru beralih 

ketergantungan dengan perusahaan yang muncul di tengah-tengah 

masyarakat itu sendiri.  

d. Struktur sosial di masyarakat juga mengalami perubahan disebabkan 

masyarakat sekitar pertambangan termotivasi untuk bisa menyesuaikan 

perubahan struktur sosial yang diakibatkan banyaknya masyarakat 

pendatang yang menjadi pekerja pada perusahaan pertambangan batubara 

maupun masyarakat pendatang berusaha di sekitaar perusahaan batubara. 

Terdapat tiga jenis pendatang yang melakukan migrasi masuk baik secara 

permanen ataupun nonpermanen. Jenis yang pertama merupakan jenis 

migrasi yang paling banyak terjadi dimana kebanyakan pendatang 

melakukan migrasi sirkuler (ulang-alik), dimana mayoritas dari pendatang 

tersebut adalah karyawan di pertambangan. Jenis yang kedua adalah warga 

yang menetap di sekitar lokasi pertambangan dan kemudian membuat 

usaha, disebabkan mereka tak mempunyai keahlian untuk bekerja di 

bidang pertambangan sehingga hanya menangkap peluang usaha yang ada 

seperti mendirikan bengkel, ataupun toko. Kemudian jenis yang ketiga 
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adalah parapendatang yang berasal dari luar daerah dan bekerja di 

perusahaan pertambangan sehingga tinggal menetap di sekitar lokasi 

pertambangan dengan menyewa rumah milik warga sekitar lokasi 

pertambangan.58 

2. Dampak Ekonomi Masyarakat Setempat 

Kesejahteraan masyarakat pada daerah pertambangan secara umum terlihat 

meningkat karena efek domino dari keberadaaan perusahaan telah dapat 

mendorong dan menggerakkan sendi-sendi ekonomi masyarakat. Berbagai 

dampak positif diantaranya tersedianya fasilitas sosial dan fasilitas umum, 

kesempatan kerja disebakan adanya penerimaan tenaga kerja, meningkatnya 

tingkat pendapatan masyarakat sekitar tambang, dan adanya peluang berusaha. 

 Terdapat tiga kesempatan usaha yang dominan yang dilakukan 

masyarakat disekitar pertambangan batubara adalah toko sembako, rumah sewaan 

dan warung makan.59 Adanya pemanfaatan uang ganti rugi alih fungsi lahan bagi 

para pemilik lahan memungkinkan wujudnya lapangan pekerjaan baru di bidang 

informal seperti investasi usaha toko sembako, warung makan, usaha jasa, dan 

lain sebagainya. Pengembangan ekonomi masyarakat juga dilaksanakan oleh 

perusahaan melalui Corporate Social Responcibility (CSR) yang mampu 

memberikan manfaat langsung bagi masyarakat bagi meningkatkan kualitas 

hidupnya seperti penanggulangan kemiskinan, membantu dalam menyediaan 

fasilitas kesehatan, pendidikan, beasiswa, peningkatkan skill, peningkatan daya 

beli masyarakat sekitar tambang, memberikan pelatihan agar masyarakat sekitar 

tambang memiliki daya saing, dan mendukung membangun infrastruktur yang 

 
58Aprianto, Dedek; Rika Harini, Dampak Kegiatan Pertambangan Batubara Terhadap 

Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Loa Ipuh Darat, Tenggarong, Kutai 

Kertanegara. (Jurnal Bumi Indonesia. Volume 1 Nomor 3 Tahun 2012), h. 65. 
59Raden I, Soleh P, M.Dahlan, Thamrin,  Kajian Dampak Penambangan Batubara 

terhadap Pengembangan Sosial Ekonomi dan Lingkungan di Kabupaten Kutai Kertanegara. 

Laporan Penelitian. Kementrian Dalam Negeri. Jakarta., 2010, h. 98. 
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begitu dibutuhkan oleh masyarakat termasuk didalamnya fasilitas air bersih. Lebih 

lanjut, Musthopa (2008) mengungkapkan potensi manfaat ekonomi dengan 

munculnya pertambangan dalam sejumlah hal sebagai berikut : (1) Menjadi pionir 

roda ekonomi, (2) Mendorong pengembangan wilayah (3) Memberikan manfaat 

ekonomi regional dan nasional (4) Memberikan peluang usaha pendukung (5) 

Pembangunan infrastruktur baru (6) Memberikan kesempatan kerja (7) Membuka 

isolasi daerah terpencil (8) Meningkatan ilmu pengetahuan dengan transfer 

teknologi.60 

D. Dampak bagi Lingkungan Hidup 

1. Kerusakan Lingkungan Hidup dalam Konteks Fikih Lingkungan 

Konsep fikih lingkungan merupakan bagian integral dari konsep fikih 

secara umum. Secara bahasa, fikih dimaknakan sebagai kesepahaman terhadap 

sesuatu. Al-qur’an beberapa kali menyebut kata turunan (musytaq) dari fikih, 

dengan kata kerja ilmiah (ijtihad), fikih harus memakai metode berpikir yang 

dapat menghasilkan kebenaran. Meski pada umumnya, kerja deduksi (istinbath) 

menjadi tradisi dalam fikih (setidaknya yang terwujud dalam kitab-kitab fikih 

pesantren), tetapi kerja induksi (istiqrai) melalui konsep masalahah, juga sudah 

diakui sejak perkembangan awal fikih Islam. Malik, sebagaimana dijelaskan abu 

zahrah, adalah salah satu generasi tabi’in yang menegaskan bahwa maslahat 

berada di balik hukum-hukum Allah, baik yang terurai dalam al-Qur’an maupun 

yang ada di dalam al-hadis. Dengan demikian, kemaslahatan itulah yang menjadi 

pokok dan oleh karenanya dapat digenearilisir dalam menentukan hukum hal-hal 

yang tidak ditemukan ketentuan nashnya61 

 
60Irawan D, Dampak Sosial Keberadaan Tambang Batubara PT Baturona Adimulya 

terhadap Perubahan Mata Pencaharian Masyarakat (Studi di Desa Supat Barat Kecamatan Babat 

Supat Kabupaten Musi Banyuasin). Skripsi Universitas Sriwijaya, 2015, h. 67. 
61 Muhammad Abu Zahrah, Usul al-Fiqh.  (Mesir: dari al-Fikr al- ‘Arabi,t.t), h. 279-280. 
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Adapun terminologi fikih lingkungan (fiqh al-bi’ah), secara etimologis 

terdiri dari dua kata yang tersusun secara idafah yang dikategorikan sebagai 

bayaniyyah (kata kedua/mudaf ilaih sebagai keterangan dari kata 

pertama/mudaf).62 Dengan demikian, kata lingkungan adalah penjelasan fikih dan 

sekaligus sebagai tujuan dari kajian fikih tersebut. Secara istilahi, fikih lingkungan 

dapat dimaknakan sebagai seperangkat aturan tentang perilaku ekologis manusia 

yang ditetapkan oleh ulama yang berkompeten berdasarkan dalil yang terperinci 

dalam rangka tujuan mencapai kemaslahatan kehidupan yang bernuansa ekologis. 

Penjelasan ini sebagai pengembangan dari definisi fikih seperti yang termuat 

dalam kutipan-kutipan sebelumnya. Dari definisi fikih lingkungan tersebut, ada 

empat hal yang perlu dijelaskan. Yakni; 

a. Pertama, seperangkat aturan perilaku yang berarti bahwa aturan-aturan yang 

dirumuskan mengatur hubungan prilaku manusia dalam interaksinya dengan 

alam. Rumusan aturan perilaku tersebut akan dilandasi dengan hukum-hukum 

fiqhi dalam lima wadah: al-wujub, an-nadb, al-ibahah, al-karahah, dan al-

hurmah. Dengan demikian, seperangkat interaksi tersebut mengacu pada 

status hukum perbuatan mukallaf pada interaksinya dengan lingkungan hidup. 

Kategori-kategori aturan tersebut mempunyai kekuatan spiritual bahkan 

kekuatan eksekusi formal apabila aturan fikih tersebut bisa diberikan kedalam 

proses pengembangan dan pembinaan hukum positif hukum nasional tentang 

lingkungan hidup.63 

b. Kedua, tujuan dari kalimat “yang ditetapkan oleh ulama yang berkompeten” 

adalah bahwa, perumusan fikih lingkungan mesti dilakukan oleh ulama yang 

mengerti tentang lingkungan hidup dan menguasai sumber-sumber normatif 

 
62Mustafa al-Ghalayani, Jami’ ad-Durus al-‘Arabiyyah, juz 111, (Beirut: Makhtab al-

‘Asiryyah, 2000), h.206 
63Qodri Azizy, Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan 

Hukum Umum, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), h..247-252. 
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(al-Qur’an, hadis, dan ijtihad-ijtihad ulama) tentang aturan fikih lingkungan. 

Dengan demikian, mujtahid lingkungan harus memiliki pengetahuan ideal 

normatif dan pengetahuan tentang fakta-fakta empirik lingkungan hidup. Oleh 

karena itu, perumusan fikih lingkungan mesti melibatkan pengetahuan tentang 

ekologi.  

c. Ketiga, yang dimaksud dengan “berdasarkan dalil yang terperinci” adalah 

bahwa penentuan hukum fikih lingkungan harus mengacu kepada dalil. Dalil, 

dalam hal ini, tidak hanya dipahami secara tekstual dalam arti nash yang 

sarih, tetapi mencakup dalil yang diekstrak atau digeneralisir dari maksud 

syariat. Dalam bagian yang terakhir ini, generalisasi dalil melalui qiyas atau 

generalisasi maksud syariat dengan mashlahah mursalah akan dilakukan. 

Dengan demikian, mujtahid lingkungan harus bekerja atau berijtihad melalui 

jalur deduktif dan induktif. Metode ijtihad deduktif dan induktif ini akan 

dipaparkan dalam bagian selanjutnya. Jabaran bagian ketiga ini termasuk 

dalam epistemologi fikih lingkungan.  

d. Keempat, tujuan dari kalimat “untuk untuk mencapai kemaslahatan kahidupan 

yang bertema ekologis” adalah suatu hal yang ingin dituju oleh fikih 

lingkungan, yakni kehidupan semua makhluk Tuhan. Hal ini mendefinisikan 

aksiologi fikih lingkungan yang akan mengatur agar seluruh sepesies makhluk 

Tuhan dapat hidup dalam ruag alam yang wajar sehingga akan memberikan 

daya dukung optimum bagi kehidupan bersama yang berprikemakhlukan, 

rahmatan li al-‘alamin.64 

Lingkungan hidup merupakan karunia  yang  diberikan  oleh  Allah  swt 

kepada seluruh makhluk ciptaan-Nya untuk digunakan  secarabaik.Pemanfaatan 

lingkungan hidup untuk pemenuhan kebutuhan    makhluk    hidup    itu    sendiri 

 
64Ahmad Thohari, Epistemologi Fikih Lingkungan: Revitalisasi Konsep Masalahah, 

(Yogyakarta: Jurnal Az Zarqa’, Vol. 5, No. 2, Desember 2013), h. 149-150. 
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mestilah disertai tanggung jawab besar dalam perlindungan  serta  pengelolaan  

lingkungan hidup supaya tetap terjaga kelestariannya. Menurut Munadjat 

Danusaputra lingkungan hidup adalah “semua benda dan daya serta keadaan 

termasuk didalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat didalam 

ruangan, dimana manusia berada   dan   mempengaruhi   kelangsungan hidup dan 

kesejahteraan   manusia   dan jasad   hidup   lainnya.65  

Dalam al-Quran dan Hadis, kerusakan yang diakibatkan oleh perbuatan 

manusia, karena keserakaan dan ketamakan terhadap alam yang melimpah. 

Keserakaan dan ketamakan itu, menafikan nilai-nilai kesimbangan dalam hidup 

yang tergantung pada lingkungan. Untuk  itu upaya perlindungan perlu dilakukan,  

dalam hal   ini   usaha   mendorong   penerapan atas perlindungan lingkungan 

hidupsehat  dan  baik  adalah  ajaran  Islam  yang ada  dalam  Nash  Al-Qur’an  

dan  Al-hadits  yang  secara  universal  memberikan informasi  ilmiah  bahwa  

Alam  ini  adalah sumber  kehidupan  yang  telah  ditaklukkan Allah  untuk  

kepentingan  hidup  manusia sebagaimana  dalam  Q.S al-A’raf: 56; 

 

إِنه و وَطَمَعًاۚ  خَوۡفا  وَٱدۡعُوهُ  إِصۡلََٰحِهَا  بَ عۡدَ  ٱلَۡۡرۡضِ  فِ  تُ فۡسِدُواْ  قَريِب    لََ  ٱللَّهِ   مِّنَ رَحَْۡتَ 

 ٱلۡمُحۡسِنِيَن 

Terjemahnya: 

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

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

 
65 Rangkuti, Siti Sundari, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional 

edisi ketiga, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), h 134. 
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diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah 

amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”66 

Kerusakan    yang    dimaksud    dalam Islam  paling  tidak  ada  dua  

macam  yang pertama,   kerusakan   Zhahiriah   (material), dan yang kedua, 

adalah kerusakan bathiniah (spiritual).Kerusakan   Zahiriah   (material) dapat 

menimbulkan bencana dan membawa kerugian  besar  terhadap  manusia. Tidak 

saja harta benda yang akan hancur binasa, akan tetapi jiwa raga pun dapat musnah 

karenanya Allah swt berfirman dalam QS. Ar-Ruum: 41; 

 

عَمِلُواْ  ٱلهذِي  بَ عۡضَ  ليُِذِيقَهُم  ٱلنهاسِ  أيَۡدِي  كَسَبَتۡ  بِاَ  وَٱلۡبَحۡرِ  ٱلۡبَِّ  فِ  ٱلۡفَسَادُ  ظَهَرَ 

 لعََلههُمۡ يَ رۡجِعُونَ 

Terjemahnya: 

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

tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari 

(akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”67 

Permasalahan lingkungan  hidup  (ekologi) saat  ini  identik  dengan  

kondisi  lingkungan yang  makin  menurun  kualitasnya, hal ini  ditandai  dengan  

rusaknya  lingkungan hidup  pada berbagai  aspek    kehidupan, khususnya  

adanya  kegiatan  tambang batu bara ,  dalam  hal  ini  sebagia  contoh  Kota 

Samarinda dengan adanya eksploitasi  lahan yang   berlebihan   sehingga   

menyebabkan erosi   dan   pendangkalan   yang   menimbulkan banjir  yang  

 
66Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya (Bandung; Al-Mizan Publishing 

House, 2011), h. 285. 
67Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya (Bandung; Al-Mizan Publishing 

House, 2011), h. 243. 
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sering  terjadi  akibat  akumulasi penggalian  tambang  batubara  di berbagai 

kawasan,   dekat   sungai   serta   pemukiman penduduk.  

 Lingkungan  saat  ini  tidak  lagi menjadi  “sahabat” yang menyediakan 

berbagai kebutuhan hidup yang dibutuhkan manusia, lingkungan justru menjadi 

”Musuh” yang  setiap  waktu bisa  menebar  ancaman  bagi keselamatan manusia. 

Kerusakan lingkungan telah ditengarai oleh manusia, jadi akar permasalahannya 

adalah manusianya sebagai subjek dan objek dari alam semesta ini. Oleh karena 

itu manusianya mesti disadarkan, dikembalikan kepada hakikat penciptannya 

selaku hamba Allah  (al-Abid  al-Allah).Untuk  itu  perlu perubahan  paradigma  

dalam  pengelolaan dan penggunaan sumber    daya    Alam  sehingga  melahirkan  

konsep  Perlindungan Lingkungan  hidup  yang  selaras  dengan al-Qur’an.68 

2. Pengaruh Pertambangan Bagi Lingkungan Sekitar 

Aktivitas pertambangan batubara adalah kegiatan eksploitasi sumberdaya 

alam yang tidak bisa diperbaharui, dimana didalam kegiatan penambangan dapat 

berdampak pada rusaknya ekosistem. Ekosistem yang rusak diartikan sebagai 

sebuah ekosistem yang tidak bisa lagi menjalankan fungsinya secara optimal, 

seperti perlindungan tanah, tata air, pengatur cuaca, dan fungsi lainnya dalam 

mengatur perlindungan alam lingkungan.  

 

Gambar: 3.2 

 
68 Siti Kotijah, Islam Dan Lingkungan Hidup Dibidang Pertambangan, (Yuridika: 

Volume 26 No 2, Mei-Agustus 2011), h. 189. 
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Mekanisasi peralatan dan teknologi pertambangan telah menimbulkan 

skala pertambangan semakin besar dan ekstraksi batubara kadar rendahpun 

menjadi ekonomis sehingga semakin luas serta dalam lapisan bumi yang harus 

digali. Ini mengakibatkan kegiatan tambang tambang batubara menimbulkan 

dampak terhadap lingkungan seperti sebagai berikut: 

a. Perubahan bentang lahan. Kegiatan pertambangan batubara dimulai 

dengan pembukaan tanah pucuk dan tanah penutup serta pembongkaran 

batubara yang berdampak terhadap perubahan bentang alam. Lubang-

lubang tambang yang dihasilkan dari kegatan pertambangan ini harus 

ditutup melalui kegiatan reklamasi serta revegetasi lahan.  

b. Penurunan tingkat kesuburan tanah. Dampak penurunan kesuburan tanah 

oleh aktivitas pertambangan batubara terjadi pada kegiatan pengupasan 

tanah pucuk (top soil) dan tanah penutup (sub soil overburden). 

Pengupasan tanah pucuk dan tanah penutup bisa mengubah sifat-sifat 

tanah terutama sifat fisik tanah dimana susunan tanah yang terbentuk 

secara alamiah dengan lapisan-lapisan yang tertata rapi dari lapisan atas ke 

lapisan bawah akan terganggu dan terbongkar akibat pengupasan tanah 

tersebut.  

c. Terjadinya ancaman terhadap keanekargaman hayati (biodiversity). 

Pembukaan lahan bagi penambangan mengakibatkan terjadinya degradasi 

vegetasi akibat kegatan pembukaan lahan, terganggunya keanekaragaman 

hayati terutama flora dan fauna.  

d. Penurunan Kualitas perairan. Kegiatan penambangan batubara 

memberikan kontribusi tertinggi dalam menurunkan kualitas air yaitu air 

sungai menjadi keruh dan menjadi penyebab banjir. Kegiatan pembukaan 

dan pembersihan lahan tambang serta kegiatan lainnya mempercepat aliran 
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permukaan yang membawa bahan-bahan pencemar masuk ke badan air 

serta sumur-sumur penduduk ketika terjadi hujan lebat. Raden, dkk (2010) 

menyatakan bahwa parameter pH, kandungan besi, mangan, TSS dan TDS 

berada diatas baku mutu lingkungan pada seluruh titik pengamatan pada 

lokasi dekat penambangan dan pengolahan salah satu perusahaan batubara 

di Kutai. Tingginya kandungan bahan pencemaran air disebabkan oleh 

aktivitas penambangan dan pengolahan batubara (proses pencucia 

batubara) dimana material bahan pencemar terbawa oleh air limpasan 

permukaan (surface run-off) ke bagian yang lebih rendah dan masuk ke 

badan air. 

e. Penurunan Kualitas Udara Penurunan kualitas udara diakibatkan oleh 

pembongkaran batubara dan mobilitas pengangkutan batubara dan 

peralatan dari dalam dan keluar lokasi penambangan.  

f. Pencemaran lingkungan akibat limbah-limbah yang dihasilkan oleh 

aktivitas penambangan. Limbah pertambangan umumnya tercemar asam 

sulfat dan senyawa besi.69 

 

 

 

 

 

 
69 Reno Fitriyanti, Pertambangan Batubara: Dampak Lingkungan, Sosial Dan Ekonomi 

(Jurnal Redoks Volume 1, Nomor 1, Januari 2016 – Juni 2016), h. 36. 
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BAB IV 

REVISI UNDANG-UNDANG MINERAL DAN BATUBARA  NOMOR 3 

TAHUN 2020 DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH IMAM AL-THUFI 

A. Analisis Pasal 162 UU Minerba Nomor 3 Tahun 2020  

Ketentuan Pasal 162 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan Usaha 

Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah 

memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) 

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda 

paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 

Masyarakat tidak diperkenankan mengganggu kegiatan tambang yang sah 

karena dapat dilaporkan ke pihak kepolisian walaupun tambang itu melanggar. 

Ketentuan-ketentuan yang terdapat pasal yang ditambahkan tersebut mengacu 

pada pembatasan ruang gerak masyarakat pada pelanggaran yang dilakukan oleh 

pihak penambang, ataupun bisa juga pemerintah bermaksud untuk membatasi 

pelaporan masyarakat yang ingin mengganggu kegiatan eksploitasi pertambangan 

agar tidak menghambat kegiatan perusahaan yang selanjutnya akan berdampak 

pada peningkatan sosial ekonomi masyarakat. Sebagaimana yang tertuang dalam 

pasal 5 UU Minerba No. 3 Tahun 2020: 

1 Untuk kepentingan nasional, Pemerintah Pusat setelah berkonsultasi 

dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menetapkan 

kebijakan nasional pengutamaan Mineral dan/atau Batubara untuk 

kepentingan dalam negeri. 

2 Untuk melaksanakan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Pemerintah, Pusat mempunyai kewenangan untuk menetapkan 
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jumlah produksi, Penjualan, dan harga Mineral logam,Mineral bukan 

logam jenis tertentu, atau Batubara. 

3 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengutamaan Mineral dan/atau Batubara 

untuk kepentingan nasionalebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

penetapan jumlah produksi, Penjualan, serta harga Mineral logam, Mineral 

bukan logam jenis tertentu, atau Batubara sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. 

Untuk mengupayakan pembangunan dan kepentingan nasional inilah yang 

membuat pemerintah merumuskan pasal 162 tersebut, tentunya pemerintah tidak 

serampangan dalam merumuskan pasal di atas. Pemerintah melalui lembaga-

lembaga pemerintah lainnya melakukan telaah dan pemeriksaan terkait izin 

pertambangan, lokasi, serta prosedur pertambangan di lapangan. Sesuai yang 

tertuang dalam pasal 39 berikut: 

a. profil perusahaan; 

b. lokasi dan luas wilayah; 

c. jenis komoditas yang diusahakan; 

d. kewajiban menempatkan jaminan kesungguhan Eksplorasi; 

e. modal kerja; 

f. jangka waktu berlakunya IUP; 

g. hak dan kewajiban pemegang IUP; 

h. perpanjangan IUP; 

i. kewajiban penyelesaian hak atas tanah; 

j. kewajiban membayar pendapatan negara danpendapatan daerah, termasuk 

kewajiban iuran tetapdan iuran produksi; 

k. kewajiban melaksanakan Reklamasi dan Pascatambang; 

l. kewajiban menyusun dokumen lingkungan; dan 
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m. kewajiban melaksanakan pengembangan danpemberdayaan masyarakat di 

sekitar WIUP. 

Pemeritah melaksanakan juga perlindungan kepada masyarakat sekitaran 

tambang, yang terdampak aktivitas pertambangan dengan ketentuan dan syarat 

yang berlaku. Hal ini adalah kesungguhan pemerintah dalam memajukan ekonomi 

dan sosial masyarakat tanpa melanggar hak-hak masyarakat dalam pandangan 

pemerintah. Sebagaimana yang terdapat dalam pasal 145 UU tersebut: 

1 Masyarakat yang terkena dampak negatif langsungdari aktivitas Usaha 

Pertambangan berhak: 

a. Memperoleh ganti rugi yang semestinya akibat kesalahan dalam 

pengusahaan kegiatan Pertambangansesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangundangan;dan/atau 

b. Mengajukan gugatan melalui pengadilan terhadap kerugian yang 

disebabkan pengusahaan Pertambangan yang menyalahi ketentuan. 

2. Ketentuan mengenai hak masyarakat yang terkena dampak negatif 

langsung dari kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan. 

Demikian pula peraturan dan ketentuan yang mengikat pihak perusahaan, yaitu 

sebagaimana yang tertuang dalam pasal 151; 

Menteri memiliki memberikan sanksi administrative kepada pemegang 

IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan atas pelanggaran ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36A, Pasal 41, Pasal 52 ayat (4ll, Pasal 55 

ayat (4)., Pasal 58 

Pemerintah dengan melaksanakan segala macam prosedur administratif, 

dalam memberikan izin pertambangan yang ketat bagi pelaku usaha, untuk 
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peningkatan peningkatan berbagai sektor masyarakat, juga mempunyai celah 

berupa kerusakan dan kerugian bagi masyarakat sekitaran tambang. 

Beberapa contohnya yakni pada pasal 162, Ketentuan dalam Pasal 162 

memiliki semangat yang bertentangan dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana 

dalam peraturan ini  mereka  yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup 

yang baik dan sehat tak bisa dituntut secara pidana maupun perdata. 

Paling tidak pasal-pasal yang ada dalam dalam revisi Undang-

Undang minerba ini mestinya memberi ruang bagi masyarakat dalam 

memperjuangkan haknya bukan sebaliknya. Jika kemudian pada UU Minerba 

yang baru sebaliknya memberi ancaman pemidanaan bagi masyarakat yang 

melakukan usaha memperjuangkan haknya, saya kira ini kemunduran yang sangat 

besar dan dapat menjadi ancaman serius bagi para pembela HAM.70 

Lebih rinci, pasal 162 UU Minerba menyebut, "Setiap orang yang 

merintangi atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, 

IUPK, IPR atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) 

tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”  

Masyarakat daerah yang dirugikan akibat aktifitas perusahaan tambang 

yang merusak ruang hidupnya bukan hanya tidak dapat lagi melapor ke Pemda. 

Lebih parah lagi, terlihat dari bunyi Pasal 162 UU Minerba No. 3 Tahun 2020, 

bahwa masyarakat yang mencoba mengganggu aktifitas pertambangan dalam 

bentuk apapun dapat dilaporkan balik oleh perusahaan dan dijatuhi pidana, bahkan 

denda hingga sebesar 100 juta rupiah. 

 
70 https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/5/16/1396/uu-minerba-disahkan-

komnas-ham-peringatkan-ada-potensi-konflik-dan-pelanggaran-ham.html 
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Begitu pula dalam pasal 164 yang mengatur soal sanksi tambahan bagi 

orang yang dimaksud dalam Pasal 162. Sanksi tambahan itu berupa perampasan 

barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana, perampasan keuntungan 

yang diperoleh dari tindak pidana, dan/atau kewajiban membayar biaya yang 

timbul akibat tindak pidana. 

Ketentuan yang begitu tak masuk akal ini justru melenggang kangkung 

dan diapresiasi oleh Presiden, di tengah maraknya ketidakadilan dan kriminalisasi 

yang banyak ditimbulkan oleh perusahaan kepada masyarakat daerah tambang. 

Melalui UU Minerba yang baru ini masyarakat daerah selain bakal dihabisi 

kekayaan alamnya oleh segelintir konglomerat tambang, mereka yang mencoba 

menolak daerahnya untuk diesploitasi akan dijatuhhi pidana. 

Ada lagi peraturan yang terkesan mengistimewakan pengusaha dari 

segi tanggung jawab perbaikan lahan bekas tambang. Aturan perbaikan lahan 

bekas tambang ini terdiri dari dua aktivitas yang terpisah, yakni reklamasi dan 

kegiatan pascatambang. Sebelum membahas permasalahan aturan yang 

menguntungkan pengusaha tambang ini, maka mesti kiranya memahami 

perbedaan antara Reklamasi dan Kegiatan Pascatambang. 

Reklamasi yakni kegiatan pemulihan ekosistem supaya mampu 

berfungsi kembali seperti sedia kala. Sedangkan Kegiatan Pascatambang 

yakni aktifitas perbaikan lahan bekas tambang untuk memulihkan kembali 

fungsi lingkungan, dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah 

penambangan. 

Jika mengikuti aturan UU No. 4 Tahun 2009, perusahaan tambang 

wajib melakukan semua kegiatan Reklamasi dan Kegiatan Pascatambang 

sekaligus memabayar dana jaminan Reklamasi dan Pascatambang. Walapun 

ada aturan seperti ini, nyatanya dilapangan masih saja banyak terjadi 
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pelanggaran berupa lubang-lubang bekas tambang batubara dibiarkan terbuka 

dan menjadi danau raksasa yang memakan korban jiwa. 

Bukannya mempertegas aturan Reklamasi serta Kegiatan 

Pascatambang, alih-alih memberi sanksi perusahaan yang tidak memperbaiki 

lahan bekas tambang, ajaibnya pemerintah justru membuat aturan baru yang 

membebaskan kewajiban pengusaha tambang perusak lingkungan dengan 

jalan merubah isi Undang-Undang. Seperti tertulis dalam UU Minerba Pasal 

96 huruf b, kewajiban perusahaan dalam perbaikan lahan bekas tambang 

sekarang ini cukup melaksanakan salah satu kewajiban perbaikan saja. 

Perusahaan tambang bisa bebas memilih antara Kegiatan Reklamasi atau 

Kegiatan Pascatambang. 

Tidak hanya itu, perusahaan yang terbukti abai dan tidak melakukan 

reklamasi ataupun kegiatan pascatambang, ternyata tetap dapat 

memperpanjang ijin kontraknya. Bahkan sesuai dengan UU Minerba Pasal 

169A, dengan alasan meningkatkanpenerimaan negara, pemerintah malah 

memberi jaminan perpanjangan kontrak berupa KK dan PKP2B sebanyak 2 

kali 10 tahun.71 

B. Tinjauan Maslahah Imam al-Thufi dalam UU Mineral dan Batubara 

Terkhusus Pasal 162 UU Mineral dan Batubara Tahun 2020 

Tujuan pokok penetapan hukum Islam ialah untuk mewujudkan 

kemaslahatan bagi umat manusia. Kemaslahatan manusia akan selalu berubah dan 

bertambah sesuai dengan kemajuan zaman. Dalam keadaam semacam ini, akan 

banyak mucul masalah baru yang hukumnya belum ditegaskan dalam al-Qur’an 

dan Sunnah. Kalaulah penyelesaian persoalan baru itu hanya ditempuh melalui 

metode qiyas, maka terjadi banyak masalah baru yang tidak dapat diselesaikan 

 
71 https://www.walhi.or.id/menyoal-4-masalah-uu-minerba-yang-merugikanmasyarakat-

luas, diakses pada 24 Agustus 2022. 

https://www.walhi.or.id/menyoal-4-masalah-uu-minerba-yang-merugikanmasyarakat-luas
https://www.walhi.or.id/menyoal-4-masalah-uu-minerba-yang-merugikanmasyarakat-luas
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oleh hukum Islam. Hal ini menjadi persoalan yang serius dalam hukum Islam 

akan tuntutan zaman. Untuk mengatasi masalah tersebut, dapat diselesaiakan 

lewat metode ijtihad yang lain, di antaranya adalah maslahah. 

Dalam kasus undang-undang minerba yang diuaraikan penulis kali ini, 

terdapat dua macam sisi yang menjadi analisis maslahah Imam al-Thufi. Satu sisi 

UU Minerba menjadi titik perkembangan ekonomi sosial negara, namun di sisi 

lain juga akan berdampak pada sengketa dengan masyarakat dan isu lingkungan. 

Imam al-Thufi dengan metode maslahahnya selalu mengutamakan 

kemaslahatan masyararakat di atas nash, dalam kasus UU Minerba yang dibahas, 

UU tersebut disahkan oleh pemerintah dan resmi berlaku pada tahun 2020. 

Pemeritah berupaya mempermudah perlaku usaha pertambangan dalam ekploitasi 

besar-besaran akan sumber daya alam di Indonesia guna meningkatkan 

pendapatan negara. Usaha pertamabangan juga akan menjadi pendongkrak 

ekonomi masyarakat setempat, dengan diserapnya begitu banyak tenaga kerja. 

Pasal 162 UU Minerba tahun 2020 memberikan ruang gerak seluas-luasnya bagi 

usaha pertambangan dalam mengeruk sumber daya alam yang serta 

melindungainya dari aspek hukum. Imam al-Thufi dalam metode maslahahnya 

dapat dirumuskan beberapa hal sebagai berikut: 

a. Ketentuan yang diatur oleh pemerintah dalam pasal 162 UU Miner

ba, pemerintah bermaksud memberikan dampak kemaslahatan kepa

da masyarakat sekitaran tambang, menurut pemerintah penguatan 

hukum kepada pertambangan adalah untuk keprntingan bersama. 

Di masa modern, konsep mashlahah mengalami perumusan lebih 

lanjut dan tetap dijadikan dasar ijtihad disesuaikan dengan perubah

an zaman.72Dalam hal ini pertambangan yang merupakan bidang 

 
72Muhammad Khâlid Masud, FilsafatHukum Islam, terj. Ahsin Muhammad (Bandung: 

Penerbit Pustaka, 1996), h. 190. 
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usaha yang dikelola oleh banyak Negara untuk mendongkrak 

kemajuan, Serta upaya dalam meningkatkan kemaslahatan 

manusia.  

b. Mengenai hak-hak istimewa bagi pelaku usaha pertambangan yang 

dilegitimasi oleh pemerintah pada UU Minerba tersebut, perizinan 

merupakan instrument yang menunjukan hubungan hukum antara 

individu, badan, maupun kelompok dengan pemerintah supaya 

segala macam kegiatan usaha dapat terkontrol dan sejalan dengan 

maksud dan tujuan dikeluarkannya perizinan yaitu untuk 

meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan. Izin-izin dalam 

UU tersebut akan memungkinkan perusahaan dalammengeksploita

si sumber daya mineral batubara dalam negeri, yang selanjutnya 

akan berdampak pada meluasnya lapangan kerja dan peluang usaha 

bag masyarakat sekitaran tambang. Imam Najm al-Thufidalam 

lapangan mu‟amalah dimaksud untuk memberikan kemanfaatan 

dan kepentingan umum kepada umatmanusia. Mengenai masalah 

hubungan sosial, manusialah yang lebih mengetahui kepentingan 

umumnya. Karena mereka harus berpegang pada kepentingan 

umum ketika kepentingan umum itu bertentangan dengan nas dan 

ijma, 73 dalam hal ini pemerintah atau pihak perusahaan berharap 

pertamabangan minerba akan membawa manfaat yang signifikan 

baik bagi mereka ataupun pada masyarakat. 

Walaupun dalam implementasi serta pengelolaannya, terdapat pasal-pasal 

yang bisa disalahgunakan. Banyak aktivitis dan masyarakat yang mengganggap 

Revisi UU Minerba Tahun 2020 khususnya kandungan yang terdapat dalam pasal 

 
73 Yusdani, Peranan Kepentingan Umum Dalam Reaktualisasi Hukum, Kajian Konsep 

Hukum Islam Najmuddin At-Thufi , ( Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 71 
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162, diduga bisa menjadi sumber bagi pemerintah dan pelaku usaha dalam 

melukai hak-hak masyarakat yang tetunya itu tidak sejalan dengan konsep 

maslahah Imam Najm al-Thufi menjunjung tinggi kemaslahatan mayarakat 

umum. Pasal 162 UU Minerba 2020 dalam konsep Maslahah Imam al-Thufi dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

a. Revisi UU Minerba berpotensi melanggar ha-hak dan tidak akan 

berujung pada adannya kemaslahatan yang akan diterima oleh 

masyarakat. Kegiatan pertambangan berdasarkan pasal tersebut 

memicu sengketa dan konflik dengan masyarakat umum, yaitu 

masyarakat dibatasi dan dipersulit ketika adanya pelanggaran dan 

pengrusakan yang dilakukan oleh pihak penambang, begitupula 

apabila terdapat masyarakat yeng mengganggu kegiatan perusahaan 

dalam bentuk apapun akan terkena sanksi pidana. Untuk mendukung 

penegasan kebaikan atau kemaslahatan manusia, melalui penolakan 

atau pelarangan yang sah terhadap tindakan yang merugikan, At-Thufi 

menukilkan beberapa ayat al-Qur’an, contonya dalam QS. an-Nisa: 28: 

 

ُ أَن يُُفَِِّفَ عَنكُمۡۚ   يرُيِدُ ٱللَّه

Terjemahnya: 

“Allah hendak memberikan keringanan kepadamu,...”74 

Maka jangan ragu disisi kita mempunyai akal yang benar sesungguhnya Allah 

menjaga kemaslahatan mahluknya baik yang umum maupun yang khusus.75 

Adapun kandungan dalam pasal 162 UU Minerba jelas mempunyai indikasi 

 
74 Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya (Bandung; Al-Mizan Publishing 

House, 2011), h. 285. 
75 Muhammad Ali Rusdi, Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum 

Islam,(Parepare: Jurnal Syari’ah Dan Hukum Diktum, Volume 15, Nomor 2, Desember 2017), H. 

156. 
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terlalu memanjakan dan menguntungkan segelintir orang, dengan mengekang hak-

hak masyarakat jika mereka mencoba menghalangi kegiatan pertambanagn yang 

merusak lingkungan. 

b. Kemudahan yang diperoleh pihak perusahaan dalam pasal 162 UU 

Minerba tersebut, semakin memperluas eksploitasi besar-besaran 

terhadap sumber daya minerba. Adanya konflik yang terjadi antara 

masyarakat dengan perusahaan karena masalah pembebasan lahan, 

pencemaran air dan udara, adanya kecemburuan sosial antara 

penduduk lokal dengan warga pendatang. Lebih lanjut, Purwanto 

(2015) menyatakan konflik di masyarakat muncul dalam bentu unjuk 

rasa karena terganggunya ruas jalan oleh truk pengangkut batubara, 

rusaknya jalan, terjadinya kecelakaan lalu lintas. Konflik dimasyarakat 

sebagian besar juga dipicu oleh masalah limbah yang keberadannya 

mengganggu sumber air minum, rendahnya jumlah tenaga kerja lokal 

yang diterima diperusahaan serta masalah ganti rugi lahan 

masyarakat.76 Pandangan At-Thufi tentang maslahah adalah berasal 

dari pembahasan Syarah hadis no. 32 hadis Al-Arbain Nawawi. Hadis 

dimaksud adalah:  
 

  لَضرر ولَضرار

Artinya: 

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang 

lain”. 

 
76 Raden I, Soleh P, M.Dahlan, Thamrin, Kajian Dampak Penambangan Batubara 

terhadapPengembangan Sosial Ekonomi dan Lingkungan di Kabupaten Kutai Kertanegara. 

Laporan Penelitian. Kementrian Dalam Negeri. Jakarta, 2010. h, 45. 
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karena itu, dalam penjelasannya mengenai prinsip hukum tentang benar 

tidaknya melakukan tindakan yang merugikan, menurut At-Thufi, 

berdasarkan hadis tersebut secara syara‟ bahaya dan mafsadah harus 

dihilangkan, yakni dengan menghilangkan (bahaya) sesuatu yang 

bersifat umum kecuali bahaya (dharara) yang ditakhsis oleh dalil.77 

Sedang dalam Implementasi akibat pasal 162 UU Minerba akan 

menimbulkan potensi akan rusaknya alam, lingkungan masyarakat, serta 

konflik kepentingan ekonomi maupun sosial akibat, disebabkan 

kemudahan dalam ekploitasi dan perlindungan bagi perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
77 Najmuddin At-Thufi, At-Ta‟yin Fi Syarah Al-Arba‟in, h. 237 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian Revisi Undang-Undang 

Minerba Nomor 3 Tahun 2020 Perspektif Imam Al-Thufi Dalam Konsep 

Maslahah adalah sebagai berikut: 

1. Dalam revisi UU Minerba tersebut, terdapat kemungkinan-

kemungkinan yang dapat menjadi pemicu kemajuan ekonomi dan 

sosial, seperti meningkatnya pemasukan negara, memaksimalkan 

pemanfaatan suumber daya, hingga terbukanya lapangan kerja bagi 

masyarakat di sekitar tambang. Namun di lain sisi undang-undang 

tersebut bisa menimbulkan dampak kerugian yang serius bagi 

mayarakat dan lingkungan hidup, revisi UU Minerba Tahun 2020 

dianggap sebagai sistem kapitalisme bzru yang akan melukai hak-

hak masyarakat. Dalam UU tersebut terdapat pasal-pasal yang bisa 

dislahgunkan oleh pihak-pihak tertentu, dan terskesan memanjakn 

pelaku usaha dengan mengesampingkan kepentingan umum dan 

lingkungan. Pasal-pasal tersebut terkesan melindungi penambang 

dalam ekpolitasi besar-besaran sumber daya minerba, akibatnya 

sangat rentan konflik dan dengan masyarakat. Rusaknya 

lingkungan hidup, sengketa dengan masyarakat, dapat diperparah 

dengan adanya Revisi UU Minerba Tahun 2020 ini. 

2. Pasal 162 UU Minerba Tahun 2020 juga mengandung dua hal bisa 

menjadi titik kemajuan ekonomi, dan di lain waktu akan 

menimbulkan masalah bagi masyarakat dan lingkungan. Pasal 162 

dalam UU tersebut melindungi perusahaan yang melakukan 
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kerusakan ataupun yang menimbulkan dampak kerugian bagi 

masyarkat, maayarakat dipersulit atau bahkan dihalangi dalam 

mengajukan laporan terhadap perusahaan yang merusak 

lingkungan hidup. Dalam pasal UU Minerba tersebut, masyarakat 

akan terkena sanksi pidana, apabila mencoba menghalangi ataupun 

mengganggu kegiatan pertambangan yang meugikan mereka. 

Konsep maslahah Imam al-Thufi, terkhusus pada pasal 162 UU 

Minerba, dalam teori maslahahnya al-Thufi melarang segala 

sesuatu yang memberatkan manusia. Demi kemaslahatan semua 

hal menyulitkan manusia harus dihilangkan, revisi UU minerba 

lahir dengan maksud pemerintah untuk kepentingan Negara, 

namun dalam kenyataannya juga berdampak buruk pada 

masyarakat dan lingkungan hidup. Dalam pasal 162 UU Minerba 

juga dibuat pemerintah demi kelancaran kegiatan usaha 

pertambangan, konsep maslahah imam al-Thufi bisa saja selaras 

dengan maksud pemerintah, akan tetapi pasal-pasal tersebut juga 

menekan hak-hak masyarakat serta rusaknya lingkungan hidup, 

tentunya hal itu tidak sesuai dengan maslahah Imam al-Thufi 

mementingkan kebaikan dan kepentingan, umum. 

B. Implikasi Penelitian 

Sesudah melakukan penelitian yang dimuat dalam bentuk penelitian 

skrispi, maka sebagai akhir penulisan penelitian kali ini, maka dirasa perlu 

dikemukakan saram-saran dari penulis, yang diharapkan menjadi bahan 

pertimbangan bagi para pembaca. Implikasi yang diberikan terkait penelitian 

penulis adalah sebaga berikut; 

Bagi Penulis Selanjutnya 
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Adapun sejumlah implikasi yang perlu diperhatikam bagi peneliti yang 

selanjutnya tertarik dalam meneliti UU Mineba adalah sebagai berikut: 

a. Diharapkan lebih banyak mengkaji dan menelaah sumber atau referensi 

terkait UU Minerba begitupun tentang konsep maslahah, agar hasil 

penelitiannya dapat lebih baik dan jauh lebih lengkap. 

b. Ditunjang dalam tahap dan proses pengambilan data yang pada akhirnya 

membuat hasil penelitian akan lebih baik. Peneliti dikemudian hari 

diharapkan pula dengan wawancara dengan sumber yang terpercaya dalam 

kajian UU Minerba. 
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