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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

 Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

1. Konsonan  

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin               Nama 

 Alif ا
Tidak 

dilambangkan 

Tidak dilambangkan 

 ب

 
Ba B Be 

 ت

 
Ta T Te 

 Sa ث
S 

 
es (dengan titik di atas) 

 ج

 
Jim J Je 

 ح

 
Ha H 

ha (dengan titik di 

bawah) 

 

 خ
Kha Kh Ka dan ha 

 د

 
Dal D De 

 

 ذ
Zal Z zet (dengan titik di atas) 

 

 ر
Ra R Er 

 

 ز
Zai Z Zet 

 Sin S Es 



 

x 
 

 ش

 

 ش
Syin Sy Es dan ye 

 

 ص
Sad S 

es (dengan titik di 

bawah) 

 

 ض
Dad D 

de (dengan titik di 

bawah) 

 ط

 
Ta T 

te ( dengan titik di 

bawah) 

 

 ظ
Za Z 

zet (dengan titik di 

bawah) 

 ع

 
„ain „ Apostrop terbalik 

 

 غ
Gain G Ge 

 

 ف
Fa F Ef 

 ق

 
Qaf Q Qi 

 

 ك
Kaf K Ka 

 ل

 
Lam L El 

 

 و
Mim M Em 

 

ٌ 
Nun N En 

 و

 
Wau W We 

 Ha H Ha 
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 هـ

 ء

 

Hamza

h 
‟ Apostop 

 

 ي
Ya Y Ye 

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

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

dengan tanda („). 

2. Vokal  

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas 

vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut : 

Tanda Nama 
Huruf 

Latin 

Nama 

 Fathah A ا َ
A 

 Kasrah I ا َ
I 

 Dammah U ا َ
U 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:  

Tanda Nama 
Huruf 

latin 

Nama 

 ي
Fathah dan 

ya 
Ai 

a dan i 

 و
Fathah dan 

wau 
Au 

a dan u 

Contoh: 

يؘ۟فکؘ    : kaifa 
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وؘَ۟لھؘ   : haula 

3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 

Harakat 

dan Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 

Nama 

…يؘ׀…اؘ  
Fathah dan 

alif atau y ‟ 
  

a dan garis di 

atas 

 Kasrah dan y ‟ I ي

i dan garis di 

atas 

 وۥ
Dammah dan 

wau 
  

u dan garis di 

atas 

Contoh: 

 maata :   ياَت

ىًؘرؘ    : ramaa 

 qiila :     ل ي۟م

و۟تَ يؘ ي    : yamuutu 

4.   ’          

Transliterasi untuk t mar  tah ada dua, yaitu: t ‟ mar  tah yang 

hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dandammah,yang 

transliterasinya adalah [t]. Sedangkan t ‟ mar  tahyang mati atau 

mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berkahir dengan t  mar  tahdiikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandangal-serta bacaan kedua kata itu terpisah, 

maka t  mar  tah itu transliterasinya dengan [h]. 

Contoh: 

و۟ضة َنؘ رطؘ۟فاؘ۟لا       : raudah al-atfal 

انىؘان۟ف َةيؘدؘؘضهةَ     : al-madinahal-fadilah 

 al-hikmah :              ان۟حكً۟ة
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5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydidyang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid(  َّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan 

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tandasyaddah.  

Contoh: 

بٍؘَّرؘ        : rabbanaa 

يُ۟ اؘ  najjainaa :      َجَّ

كََّ ؘان۟ح        : al-haqq 

 nu‟‟ima :        ؘَ عِّى

د وَ   aduwwun„  :      ع 

Jika huruf یber-tasdiddi akhir sebuah kata dan didahului oleh 

huruf kasrah (  maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah menjadi ,(ييَ 

(i). 

Contoh: 

ه يَ   Ali (bukan „Aliyyatau „Aly)„ :      ع 

ر ب يَ َعؘ     : Arabi (bukan „Arabiyyatau „Araby) 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

huruf َ  Dalam pedoman trasnliterasi ini, kata .(alif lam ma‟arifah)لا

sandang ditrasnliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh 

huruf huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak 

mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis 

terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis 

mendatar (-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) :     انشًَّصَ 

َن ة َ َنس   al-zalzalah (az-zalzalah) :   ا نس 

ف ة  al-falsafah :    ا ن۟ف هس 

 al-bilaadu :       ا ن۟ب لا دَ 
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7. Hamzah  

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (‟) hanya 

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

hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan 

Arab ia berupa alif.  

Contoh: 

وٌ۟ ر   ta‟muruuna :  ت ا۟ي 

 ‟al-nau :     انَُّو۟عَ 

ي۟ءَ   syai‟un :     ش 

ر۟تَ   umirtu :    ا ي 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia  

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, 

istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari 

perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam bahasa 

Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya 

kata Al-Qur‟an (dari al- ur‟ n), alhamdulillah, dan munaqasa. Namun, 

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

mereka harus ditransliterasi secara utuh.  

Contoh: 

Fizilaal Al- ur‟an 

Al-Sunnahqablal-tadwin 

9.       -J        الله)  

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

lainnya atau berkedudukan sebagai mu  filaih(frase normal), 

ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 

Contoh: 

يُ۟ا اللهد  dinullah اللهب ا billah 

Adapun t  mar  tahdi akhir kata yang disandarkan kepada laf al-

jal lahditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh: 

ةَ   ً َح۟ الله ھ ىَ۟ف يَر  humfirahmatilaah 
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10. Huruf Kapital 

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

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang 

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia 

yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk 

menulisakan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf 

pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 

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

nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada 

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 sandang al-, baik ketika ia 

ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan 

DR).  

Contoh: 

Wa mamuhammadunillaa rasul 

Inna awwala aitinwu i‟alinnasilalla ii i akkatamu arakan 

Syahru ramadanal-laziiunzilafihal- ur‟an 

Nazir al-Din al-Tusi 

Abu Nasral-Farabi 

Al-Gazali 

Al-Munqiz min al-Dalal 

Jika nama seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu 

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

harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar 

referensi. 

Contoh: 
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Abu Al-WafidMummadIbn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu Al-

Wahid Muhammad (bukan: rusyd, abu al-walidmuhammad ibnu) 

 

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: 

Zaid, Nasr Hamid Abu) 

 

B. Daftar Singkatan  

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah: 

Swt.                               =  su h nah  wata    l  

Saw.                              =  sallall hu „alaihi wasallam 

a.s.                                 = „alaihi al-sal m 

H                                   =  Hijrah 

M                                   =  Masehi 

SM                                 =  Sebelum Masehi 

i.                                     =  Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup 

saja) 

w.                                   =  Wafat tahun 

QS.../...:4                         QS al- aqarah 2:4 atay QS Ali   Imr n 3:4 

HR                                 = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

NAMA   : AYU QONITAH 

NIM       : 10200116122 

JUDUL : PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERTAMBANGAN 

RAKYAT DI DESA PAKKASALO KECAMATAN DUA 

BOCCOE KABUPATEN BONE (PERSPEKTIF SIYASAH 

SYAR’IYYAH) 

 
Pokok masalah dalam skripsi ini adalah peran pemerintah daerah dalam 

pertambangan rakyat di Desa Pakkasalo Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone, dan 

adapun rumusan masalahnya: 1) Peran pemerintah daerah dalam pertambangan rakyat di 

Desa Pakkasalo, Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone 2) Perspektif Siyasah 

Syar‟iyyah dalam pertambangan rakyat di Desa Pakkasalo Kec. Dua Boccoe Kab.Bone 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (FieldResearch) kualitatif dengan 

pendekatan yang digunakan yaitu: yuridis normatif  normatif syar‟i  dan sosiologis. 

Adapun sumber data penelitian ini adalah data primer dengan wawancara dan data 

sekunder melalui studi kepustakaan. Selanjutnya metode pengumpulan data yang 

digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lalu teknik pengelolaan dan 

analisis data dilakukan dengan tahap, yaitu: klasifikasi data, editing data, dan penarikan 

kesimpulan.  

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 1) Pertambangan rakyat di Desa 

Pakkasalo Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone, beroperasi sejak tahun 2015 

sampai sekarang dan tidak mengantongi izin sehingga merupakan tambang illegal. Hal 

tersebut terjadi karena lokasi tersebut tidak termasuk dalam wilayah peruntukan daerah 

tambang sesuai Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RTRW) Kabupaten Bone sehingga perizinannya tidak dapat diproses. Pemerintah 

setempat sudah berupaya semaksimal mungkin agar daerahnya bisa dimasukkan dalam 

wilayah tambang, tapi hingga saat ini lokasi tersebut masih illegal karena Perda 

Kabupaten Bone belum diubah. Padahal lokasi tersebut memiliki potensi sumber daya 

alam yang baik khususnya pasir untuk pembangunan. 2) Dalam konsep Siyasah 

Syar‟iyyah Pertambangan dilakukan harus sesuai prinsip syariat, dalam perlindungan 

lingkungan hidup al-Qur‟an memberikan konsep Taskhir dan Istikhlaf sebagai acuan 

dalam membina interaksi manusia dengan alam. Taskhir berarti manusia diberi 

wewenang untuk menggunakan alam raya guna mencapai tujuan penciptanya sesuai 

dengan tuntutan ilahi. Adapun Istikhlaf berkaitan dengan penugasan Allah kepada 

manusia sebagai khalifa bumi. 

Implikasi dalam penelitian ini adalah 1) Mengenai UU Nomor 3 tahun 2020 

perubahan atas UU Nomor 4 tahun 2009 yang mengatur kewenangan pemerintah dalam 

urusan pertambangan mineral dan batubara, khususnya perizinan dalam hal ini 

pemerintah provinsi/pusat dan pemerintah daerah kabupaten/kota harus lebih bekerja 

sama dalam mengurus masalah pertambangan agar tidak terjadi tumpang tindih dari 

beberapa masalah serta kewenangan dalam pengelolaannya. 2) Pemerintah Daerah 

kabupaten/kota lebih sigap dalam mengurus masalah pertambangan yang ada. 

Khususnya mengenai perizinan yang terkendala akibat aturan Perda yang belum 

berubah. Maka perlu diperbaiki dan dibenahi agar lokasi tesebut bisa dimasukkan dalam 

wilayah tambang karena mempunyai potensi yang baik khususnya pasir yang sangat 

bermanfaat untuk pembangunan sarana dan prasarana di kabupaten Bone. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Hampir 

disetiap daerah atau kabupaten/kota, mulai dari Indonesia bagian barat hingga 

Indonesia bagian timur terdapat kekayaan sumber daya alam. Kekayaan tersebut 

mulai dari minyak bumi, batu bara, timah, emas, pasir dan mineral lainnya. Semua 

kekayaan yang ada tersebut dikuasai oleh negara untuk kesejahteraan rakyatnya. 

Dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) menyebutkan: “ umi air dan 

kekayaan alam yang terkandung didalamya dikuasai oleh Negara dan 

dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat”. Dikuasai oleh Negara 

memaknai hak penguasaan Negara atas aset kekayaan alam.Digunakan untuk 

sebesar besarnya kemakmuran rakyat dimaknai hak kepemilikan yang sah atas 

kekayaan alam adalah rakyat Indonesia.Negara dalam hal ini selaku organisasi 

kekuasaan yang tertinggi yang diberikan kewenangan dan tanggung jawab 

mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya.
1
 

Kekayaan alam yang dimiliki Indonesia yang apabila dikelola dengan baik 

akan memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan rakyat. Begitupun sebaliknya. 

Salah satu kekayaan alam yang banyak dikelola yaitu sumber daya mineral dan 

batu bara. Pemanfaatan sumber daya tersebut dilakukan melalui kegiatan usaha 

pertambangan.Dengan kegiatan tersebut akan menghasilkan pendapatan yang 

sangat besar dan pembangunan ekonomi Negara. 

                                                             
1
H.M. Arba, Hukum Agraria Indonesia(cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 15. 
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Dalam memanfaatkan sumber daya alam, diperlukan kesadaran terhadap 

pengelolaannya atau dalam arti penting, Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (PPLH). Bahwa yang harus ditempuh adalah keseimbangan 

antara kemajuan pembangunan dan kesadaran akan perlunya pengelolaan 

lingkungan hidup dengan baik.
2
 

“Salah satu usaha pemanfaatan sumber daya alam, khususnya sumber daya 

mineral dan batu bara, dilakukan melalui kegiatan pertambangan. Dalam Undang-

Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, 

pada pasal 1 ayat 1 dijelaskan; Pertambangan merupakan sebagian atau seluruh 

tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral 

atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, 

konstruksi, penembangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan 

penjualan, serta kegiatan pasca tambanng. Khusus untuk kegiatan usaha 

pertambangan mineral pada pasal 1 ayat 4 didefinisikan sebagai pertambangan 

kumpulan mineral yang berupa biji atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan 

gas bumi, serta air tanah. Kegiatan pertambangan ini mempunyai peranan penting 

dalam nilai tambah secara nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan 

pembangunan daerah secara berkelanjutan.
3
 

Dalam hal ini, Pertambangan Rakyat juga menjadi bagian dari aktivitas 

pertambangan pada umumnya, yaitu suatu kegiatan mulai dari penyelidikan, 

eksplorasi, hingga penjualan. Pertambangan rakyat adalah satu usaha 

                                                             
2
Yunus Wahid, Pengantar Hukum Lingkungan (cet. 1; Jakarta Timur: Prenadamedia 

Group, April 2018), h. 37-38. 
3
Gatot Supramono, Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2012), h. 1-5 
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pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan a,b, dan c seperti yang 

dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong royong 

dengan alat-alat sederhana untuk pencaharian sendiri.
4
 

Barang tambang yang diberikan Allah untuk dimanfaatkan bagi 

kesejahteraan manusia. Dalam pemanfaatan sumber daya alam pertambangan, 

hampir semua perusahaan saat ini lebih menitikberatkan pada faktor ekonomi 

dibanding faktor moral dan etika lingkungan. Dalam al-Qur‟an  hal ini dijelaskan 

dalam beberapa ayat, antara lain dalam QS. Ar Ra‟d (13):17 

                            

                                   

              

Terjemahannya: 

“Allah telah menurunkan air (hujan) dari langit, maka mengalirlah ia (air) 
di lembah-lembah menurut ukurannya, maka arus itu membawa buih yang 
mengambang. Dan dari apa (logam) yang mereka lebur dalam api untuk 
membuat perhiasan atau alat-alat, adapula buihnya seperti (buih arus) itu. 
Demkianlah Allah membuat perumpamaan tentang yang benar dan yang 
batil. Adapun buih, akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya; 
tetapi yang bermanfaat bagi manusia, akan tetap ada di bumi. Demikianlah 
Allah membuat perumpamaan”.

5
 

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwasanya barang tambang yang 

diberikan oleh Allah, harus dimanfaatkan dengan sebaik baiknya untuk 

kesejahteraan manusia dan memperhatikan serta menjaga kelestarian lingkungan 

agar pemanfaatannya dapat menjadi berkah dan seimbang antara pembangunan 

dan kondisi lingkungan. 

                                                             
4
Meggy Okka Hadi Miharjadkk, Implikasi Hukum Terkait Pertambangan Rakyat Dalam 

Bidang Minerba di Indonesia (Privat Law edisi 07 Januari-Juni 2015), h.100. 
5
Kementrian Agama RI, Al- ur‟an dan Terjemahnya, h. 227. 
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Usaha penambangan sumber daya mineral atau bahan galian di bagi atas 3 

(tiga) golongan, yaitu golongan a strategis, golongan b vital, dan golongan c yang 

tidak termasuk strategis ataupun vital.
6
 Khususnya bahan galian c, yakni pasir  

merupakan salah satu pendukung sektor pembangunan baik secara fisik,ekonomi, 

maupun sosial. Hal ini dapat dilihat dari kebutuhan akan bahan galian konstruksi 

dan industri seperti pasir tampak semakin meningkat seiring dengan semakin 

berkembangnya pembangunan berbagai sarana maupun prasarana fisik di berbagai 

daerah.
7
 

“Berlakunya Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah, memberikan kewenangan pengelolaan sumber daya khususnya 

pertambangan kepada masing-masing pemerintah Kabupaten dan 

Kota.
8
Kewenangan penerbitan izin tambang yang berada di tangan bupati/wali 

kota merupakan terobosan kebijakan politik pemerintah dalam rangka memangkas 

birokrasi izin tambang yang sebelumnya bertumpu di pemerintah pusat, hal ini 

dapat mendorong para pelaku bisnis untuk ikut memanfaatkan bahan galian yang 

ada di daerah bersangkutan. UU No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral 

dan Batu bara (Minerba) pun secara umum telah memberikan keleluasaan yang 

sama pada daerah.
9
 

                                                             
6
Tri Hayati, Era Baru Hukum Pertambangan di Bawah Rezim UU No.4 Tahun 2009( cet. 

1; Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), h. 41. 
7
Nila Ulinnuha, Pengaturan pertambangan bahan galian golongan c di wilayah sungai 

Bladak Kabupaten Blitar (Tulungagung: 2019), h. 1. 
8
http://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasiKolaborasi:Jurnal Administrasi Publik, 

(Vol 3 No. 2 Desember 2017).Diakses pada tanggal 20 Juli 2020. 
9
Nandang Sudrajat, Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia ( cet. 1; Yogyakarta: 

Penerbit Medpress Digital,2013), h. 22. 

http://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi
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Walaupun kegiatan penambangan sudah di atur secara jelas dalam 

Undang-Undang, Dalam hal ini masih terdapat beberapa persoalan dan hambatan, 

seperti kegiatan penambangan yang tidak memiliki izin atau penambangan liar. 

Dalam hal ini kecenderungan bupati/wali kota  dalam melaksanakan kewenangan 

pengelolaan bidang pertambangan yang kurang memerhatikan aspek manfaat 

jangka panjang dan berdimensi luas untuk kepentingan rakyat, dan lebih 

cenderung bermuara pada kepentingan sesaat bagi kepentingan pribadi maupun 

kelompoknya, Maka dari itu di berlakukanlah UU No.23 tahun 2014 perbaharuan 

dari UU No.32 tahun 2004. 

“Setelah berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 

telah mengatur beberapa perubahan yang cukup mendasar yaitu dihapuskannya 

sebagian besar urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral. 

Termasuk pemberian izin usaha pertambangan yang sekarang diserahkan 

pemerintah daerah provinsi sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (1) dan (3) 

UU No. 23 Tahun 2014. Yang artinya bahwa pasal 14 UU No.23 Tahun 2014 

mengatur tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan 

sumber daya alam di bagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi. Tidak 

disebutkan pemerintah Kabupaten/kota dalam klausul pasal tersebut, yang 

mengakibatkan secara tidak langsung ikut menghapuskan kewenangan pemerintah 

Kabupaten/kota tersebut.
10

 

“Pengelolaan pertambangan di daerah banyak memunculkan persoalan, 

mulai dari tumpang tindihnya antara satu konsensi izin dengan konsensi lainnya, 

                                                             
10

Juniver Fernando Simanjuntak ”Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam 

Penyelenggaraan Investasi Dibidang Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 

2014” Skripsi (Departemen Hukum Ekonomi, Universitas Sumatera Utara, 2018). H. 61. 
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tumpang tindih dengan tata guna lahan lainnya.Sengketa kepemilikan dengan hak 

ulayat. Keadaan ini, secara nyata telah mendorong muncul dan tumbuh suburnya 

mafia pertambangan dengan cara memainkan pembagian kaveling-kaveling IUP 

tanpa mengindahkan tata guna lahan dan hak-hak ulayat, yang seringkali 

bermuara pada terjadinya konflik antara penduduk setempat dengan pelaku usaha 

tambang.
11

 

Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Bone, Ir Khalil Shihab 

menegaskan, di RTRW yang lama, aktivitas tambang hanya diperbolehkan di 12 

kecamatan sebagaimana di atur dalam Perda Nomor 2 tahun 2013 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone tahun 2012-2023. Yakni 

Kecamatan Sibulue, Ponre, Kajuara, Kahu, Bontocani, Patimpeng, Libureng, 

Lamuru, Ajangale, Salomekko, Palakka, dan Lappariaja.
12

Meski demikian 

aktivitas pertambangan tidak diperbolehkan apabila tidak memiliki izin. 

Seperti yang terjadi di Desa Pakkasalo Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten 

Bone, tidak termasuk dalam wilayah peruntukan tambang berdasarkan Perda No 2 

tahun 2013, akan tetapi aktivitas pertambangan pasir kerap dilakukan didaerah 

tersebut. Terdapat pro kontra oleh warga akibat pengoperasian tambang tersebut. 

Karena disamping pemanfaatannya, ada beberapa pihak yang mendesak 

pemerintah untuk memproses dan menutup tambang pasir yang diduga illegal di 

wilayahnya. 

Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Bone, Khalil Shihab saat 

diwawancarai beberapa waktu lalu, beliau menyampaikan segera menurunkan tim 

                                                             
11

Nandang Sudrajat, Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia, h. 23. 
12

https://www.bonepost.com (diakses tanggal 10 maret 2020, pukul 22:51). 

https://www.bonepost.com/
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untuk memantau aktivitas tambang di wilayah tersebut dan bahkan akan 

menghentikan aktivitas tambang tersebut jika memang terbukti illegal/tidak 

mengantongi izin.
13

 

Namun, seorang warga setempat, mengatakan belum ada dari pihak 

pemerintah yang turun ke lokasi untuk melihat aktivitas tambang yang masih 

berlangsung. Menurut salah seorang warga setempat, pihaknya pernah 

melaporkan aktivitas tambang illegal tersebut. Bahkan pernah ditutup, tapi tidak 

berselang lama kembali lagi beroperasi.Warga juga menyayangkan kepada 

pemilik tambang karena tidak memperhatikan dan berniat untuk memperbaiki 

jalan yang rusak.Wargapun berharap pemerintah dan aparat penegak hukum dapat 

mengambil tindakan tegas.
14

 

Aktivitas penambangan yang ada di desa Pakkasalo disamping 

pemanfaatannya, juga merupakan tambang illegal secara otomatis telah melanggar 

aturan jadi harus segera ditindak bagaimanapun baiknya. Harus ada solusi, 

keputusan dari pemerintah untuk mengatasi berbagai permasalahan tambang yang 

akan datang apabila pengoperasian dilakukan dalam jangka panjang. Jadi harus 

ada solusi untuk berjaga jaga. Akan tetapi dalam hal ini pemerintah kurang 

memperhatikan dan kurang tegas dalam mengtasi hal tersebut. Berdasarkan 

permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian masalah 

dengan judul skripsi “Peran Pemerintah Daerah dalam Pertambangan Rakyat di 

Desa Pakkasalo Kec.DuaBoccoe Kab.Bone (Perspektif  Siyasah Syar‟iyyah)” 

 

                                                             
13

https://www.bonepost.com (diakses tanggal 10 maret 2020, pukul 22:51). 
14

https://Tribun-Timur.com (diakses tanggal 25 juni 2020, pukul 11:16). 

https://www.bonepost.com/
https://tribun-timur.com/
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang dikemukakan tersebut, 

maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimana peran Pemerintah 

Daerah dalam Pertambangan Rakyat di Desa Pakkasalo Kec.Dua Boccoe 

Kab.Bone (Perspektif Siyasah Syar‟iyyah). 

Adapun Sub masalahnya sebagai berikut: 

1. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam pertambangan rakyat di Desa 

Pakkasalo Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone? 

2. Bagaimana perspektif Siyasah Syar‟iyyah dalam pertambangan rakyat di 

Desa Pakkasalo Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone? 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini berfokus pada “Peran Pemerintah Daerah dalam 

Pertambangan Rakyat di Desa Pakkasalo Kec. Dua Boccoe Kab.Bone 

(Perspektif SiyasahS yar‟iyyah)” 

2. Deskripsi Fokus 

Agar tidak menimbulkan kesalah pahaman dan perbedaan penafsiran yang 

berkaitan dengan istilah-istilah dalam sebuah penelitian, maka penulis 

memberikan definisi beberapa penjelasan yang berkaitan dengan judul 

penelitian yaitu “Peran Pemerintah Daerah dalam Pertambangan Rakyat di 

Desa Pakkasalo Kec. Dua Boccoe Kab. Bone (Perspektif Siyasah 

Syar‟iyyah). Maka yang menjadi deskripsi fokus dalam penelitian ini 

yaitu: 
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a. Pemerintah Daerah, merupakan kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom yang 

memiliki kewenangan atau fungsi untuk menyelenggarakan tugas dan 

kewenangan Negara, yang mana segala kegiatan yang dilakukan untuk 

mencapai tujuan.
15

 

b. Pertambangan, menurut UU Nomor 4 tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagian atau seluruh 

tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan 

pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, 

eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, pengolahan dan 

pemurnian,penambangan,pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan 

pasca tambang.
16

 

c. Pertambangan Rakyat, merupakan suatu usaha pertambangan bahan-

bahan galian dari semua golongan a,b, dan c yang dilakukan oleh 

rakyat secara kecil-kecilan atau secara gotong royong dengan alat-alat 

sederhana untuk pencaharian sendiri. 

d. Perspektif Siyasah Syar‟iyyah diartikan dengan ketentuan 

kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan 

syariat. Definisi ini juga dpertegas oleh Abdurrahman Taj yang 

merumuskan Siyasah Syar‟iyyah sebagai hukum-hukum yang 

mengatur kepentingan negara, mengorganisasi permasalahan umat 

                                                             
15

Munir Subarman, Hukum Islam dan Ketatanegaraan  (Jakarta: Badan Litbang & Diklat 

Kementrian Agama RI, 2012), h. 116. 
16

https://id.m.wikipedia.org/wiki/pertambangan(Diakses Pada tanggal 10 Juli 2020) 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/pertambangan
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sesuai dengan jiwa syariat dan dasar-dasarnya yang universal demi 

terciptanya tujuan-tujuan kemayarakatan.
17

 

D. Kajian Pustaka 

Kajian Pustaka berisi teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. 

Pada teori ini dilakukan pengkajian mengenai konsep dan teori yang digunakan 

berdasarkan literatur yang tersedia. Agar nantinya pembahasan inti focus pada 

pokok kajian peneliti, maka penelitian ini dilengkapi literatur yang masih 

berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud di antaranya ialah sebagai berikut: 

1. Di dalam buku H.M. Arba, yang berjudul “Hukum Agraria 

Indonesia” tahun 2017  yang membahas tentang ruang lingkup agraria 

atau hukum tanah nasional, hal-hal pokok yang mengatur dalam 

UUPA dan peraturan pelaksanaannya yang menjadikan tanah sebagai 

hak milik. Sementara peneliti membahas tentang hak atas tanahnya. 

2. Di dalam buku A.M. Yunus Wahid, yang berjudul “Pengantar Hukum 

Lingkungan”  tahun 2018, yang membahas mengenai aspek 

pengenalan hukum lingkungan, kesadaran dan masalah lingkungan 

hidup, perlindungan sampai pengeloaannya. Dan peneliti membahas 

tentang pentingnya pemeliharaan lingkungan hidup dalam pengelolaan 

pertambangan. 

3. Buku Tri Hayati  yang berjudul “Era  aru Hukum Pertambangan”  

tahun 2015, yang membahas mengenai pemberlakuan hukum terhadap 

masalah-masalah pertambangan baik pada masa berlakunya UU No. 11 

                                                             
17

Muhammad Iqbal, Fiqh SiyasahKontekstualisasi Doktrin Politik Islam( cet. 1; Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2014), h. 5. 
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tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan maupun 

setelah berlakunya UU No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan 

mineral dan batubara. Serta perubahan-perubahannya. Sedangkan 

peneliti membahas mengenai pembagian bahan galian sumber daya 

mineral batu bara. 

4. Buku Nandang Sudrajat  yang berjudul “Teori dan Praktik 

Pertambangan Indonesia”  tahun 2013, yang membahas tentang 

pelaksanaan sistem pengelolaan dan pengusahaan bahan galian yang 

berjalan selama ini, mulai dari konsep dasar hak menguasai negara atas 

bahan galian, filosofi tahapan kegiatan usaha pertambangan, 

pengaturan usaha pertambangan,konsep pengelolaan sampai dengan 

penegakan hukum bidang pertambangan. Sementara peneliti 

membahas mengenai pemberian kewenangan pengelolaan sumber daya 

sesuai dengan perda yang berlaku.  

5. Di dalam buku Gatot Supramono  yang berudul “Hukum 

Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia”  tahun 2012, yang 

menjelaskan berbagai aspek tentang industri pertambangan, terutama 

yang berkaitan dengan masalah hukum. Topik-topik yang dibahas 

meliputi wilayah dan usaha pertambangan, izin, usaha jasa, tenaga 

kerja, penanaman modal sampai aspek lingkungan pertambangan. 

Sedangkan peneliti membahas mengenai usaha pemanfaatan sumber 

daya alam, khususnya sumber daya mineral dan batu bara serta definisi 

pertambangan rakyat. 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan permasalahan tersebut, maka adapun yang menjadi tujuan dari 

penelitian ini ialah: 

a. Untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam pertambangan 

rakyat di Desa Pakkasalo Kec.Dua Boccoe Kab.Bone perspektif 

Siyasah Syar‟iyyah 

b. Untuk mengetahui perspektif Siyasah Syar‟iyyah dalam pertambangan 

rakyat di Desa Pakkasalo Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone 

2. Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian tersebut, maka 

diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu memberikan manfaat dari 

segi teoritis maupun secara praktis 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan penelitian 

dalam meningkatkan kualitas para penegak hukum dan atau 

pemerintah dalam menangani penambangan illegal yang terjadi di 

setiap daerah. 

b. Manfaat Praktis 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan 

pemahaman terhadap peran/upaya pemerintah daerah dalam 

pengaturan/penanganan penambangan illegal yang terjadi di setiap 

daerah. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Lembaga/unit yang menangani pertambangan rakyat dalam tata kelola 

pemerintahan 

1. Pemerintah Daerah 

Dalam sistem pemerintahan, tidak terlepas dengan namanya pemerintah 

daerah.Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang 

sebelumnya UU No. 32 tahun 2004.Pemerintah daerah merupakan kepala daerah 

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.Penyelenggaraan 

kegiatan pemerintahan yaitu mengatur, melayani, membangun dan 

memberdayakan sumber daya di daerah sebagaimana urusan pemerintahan yang 

telah dilimpahkan oleh pemerintah pusat.Berdasarkan hal itu maka daerah 

mempunyai kewenangan untuk mengatur urusan rumah tangganya termasuk 

membentuk organisasi dalam rangka menjalankan roda pemerintahan.
18

 

2. Dasar Hukum Pemerintah Daerah 

“Dasar hukum pemerintah daerah dapat kita temui dalam pasal 18  ayat (1) 

UUD 1945 yang secara jelas menguraikan maksud dari Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (NKRI) Yang menyatakan: 

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan 

daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, 

                                                             
18

Irfan Setiawan, Handbook Pemerintahan Daerah(Yogyakarta: Penerbit WR, 2015), 

h.79-80. 
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kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan 

undang-undang.” 

 “Dengan adanya amanat dari pasal 18 ayat (1) UUD 1945 sehingga berbagai 

produk perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan lainnya tentang 

pemerintahan daerah dilahirkan, antara lain undang-undang No.1 Tahun 

1945,tentang peraturan mengenai kedudukan komite nasional daerah, Undang-

Undang Pokok Nomor 22 Tahun 1948, tentang Pemerintahan Daerah, Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1957, tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, tentang pokok-pokok pemerintahan 

daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang pokok-pokok 

pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004, dan terakhir Undang-Undaang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintah Daerah.
19

 

“Secara substansi undang-undang tersebut mengatur tentang bentuk susunan 

penyelenggaraan pemerintah daerah. Secara normatif undang-undang tersebut 

telah mampu mengikuti perkembangan perubahan pemerintahan daerah sesuai 

zamannya.
20

 Penyelenggaraan urusan pemerintah menggunakan berbagai asas 

yaitu diantaranya sebagai berikut: 

a. Asas Sentralisasi 

Sentralisasi merupakan suatu konsekuensi dari suatu pilihan terhadap 

negara kesatuan. Dengan kata lain bahwa konsepsi dasar pemerintahan dalam 

negara kesatuan merupakan suatu rancangan yang haarus dibangun di atas pondasi 

                                                             
19

Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 

2006), h. 54. 
20

Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, h. 54-55. 
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sentralisasi. Jika mengacu pada pola pembagian kekuasaan negara sacara 

horizontal menurut UUD 1945, Jelas bahwa seluruh kekuasaan negara tidak 

terbagi habis pada semua organ utama negara di tingkat pusat. Dengan demkian 

maka semua penyelenggaraan kekuasaan pemerintah dilakukan/digerakkan dari 

pusat kekuasaan, sebagaimana dapat dipahami bahwa dalam sistem sentralisasi 

semua kewenangan ada pada pemerintah pusat.
21

 

Sentralisasi dalam perkembngannya semakin sulit untuk dijalankan 

dikarenakan berbagai faktor keanekaragaman yang dimiliki oleh setiap daerah 

disertai perkembangan masyarakat terhadap paham negara modern, oleh karena 

itu, penyelenggaraan pemerintahan model sentralisasi secara mutlak tidak dapat 

dilakukan. 

Mengingat adanya kesulitan yang dihadapi pemerintah dalam menjalankan 

asas sentralisasi tersebut maka digunakanlah asas-asas yang lebih bersifat 

kedaerahan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan, dilaksanakan dengan asas-

asas sebagai berikut.
22

 

1) Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh 

pemeirntah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI). 

2) Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerntahan oleh 

pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau 

kepada instansi vertical di wilayah tertentu. 

                                                             
21

Titik Triwulan Tutik, Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia (Jakarta: 

Prestasi Pustaka Publisher, 2010) , h. 78 
22

Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia, h. 7 
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3) Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada 

daerah dan/atau desa; dari pemerintah provinsi kepada pemerintah 

kabupaten/kota dan/atau desa; serta dari pemerintah kabupaten/kota 

kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. 

b. Otonomi Daerah 

Pengertan otonomi daerah dimuat dalam pasal 1 angka (6) UU Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan sebagai berikut: 

“Otonomi daerah adalah hak  wewenang  dan kewajiban daerah otonom untuk 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.” 

Pengertian Otonomi daerah menurut Fernandes adalah pemberian hak, 

wewenang, dan kewajiban kepada daerah yang memungkinkan daerah tersebut 

mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna 

dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan kepada 

masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.
23

 

c. Asas Desentralisasi 

Desentralisasi merupakan penyerahan tugas atau urusan kepada 

pemerintah tingkat bawah (Overdrachtvantakenofbevoegdheid). Dengan 

pengertian tersebut prosedur penyerahan pada lazimnya ditetapkan landasannya 

dalam UUD, dan penyerahannya dilakukan denanUndang-Undang.
24

 Mengenai 

                                                             
23

 Arie Sukanti Hutagalung dan Markus Gunawan,  Kewenangan Pemerintah di Bidang 

Pertanahan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008) h. 100 
24

Arief Muljadi, Landasan dan Prinsip Hukum Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan 

RI (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2005) h. 70 
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tugas dan penyerahan urusan landasannya terdapat pada UUD 1945 yang dapat 

kita temukan pasal 18 ayat: 

(2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan. 

(5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan 

pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan 

pusat. 

(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-

peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 

angka 8 menjelaskan pengertian Desentralisasi sebagai “Penyerahan Urusan 

Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas 

Otonom.” 

d. Asas Dekonsentrasi 

Dekonsentrasi menurut pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang pemerintah daerah adalah pelimpahan sebagian Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur 

sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertical di wilayah tertentu, 

dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan 

pemerintahan umum.
25

 

 

                                                             
25

Arie Sukanti Hutagalung, Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan, H.110 
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3. Kewenangan Pemerintah Daerah 

Kewenangan daerah merupakan kewenangan yang dilimpahkan secara 

atribusi oleh pembuat undang-undang melalui undang-undang nomor 23 tahun 

2014 tentang Pemerintah Daerah.Pasal 1 angka 2 dan 3 Undaang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dijelaskan mengenai pengertian 

pemerintahan daerah dan pemerintah daerah yaitu sebagai berikut:
26

 

(2) Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi 

dan tugas pembantuan dengan  prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. 

(3) Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah otonom. 

Lebih Lanjut dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 

Tentang Pemerintah Daerah mengatur mengenai urusan pemerintahan terdiri atas 

urusan pemerintahan absolute, urusan pemerintaahan konkuren, dan urusan 

pemerintahan umum. Dari ketiga urusan pemerintah tersebut yang menjadi urusan 

pemerintah daerah yaitu urusan pemerintahan konkuren yaitu urusan 

pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah 

kabupaten/kota. 

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri 

atas urusan pemerintah wajib dan urusan pemerintah pilihan. Urusan 
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Agus Salim Andi Gadjong, Pemerintahan Daerah Kajian Politik Dan Hukum(Jakarta: 

GhaliaIndonesia,  2004), h. 28. 
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pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan  yang berkaitan dengan 

peayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan 

dasar. Hal tersebut meliputi: 

(1) Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar 

meliputi:
27

 

a. Pendidikan; 

b. Kesehatan; 

c. Pekerjaan umum dan penataan ruang; 

d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman; 

e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan 

masyarakat; dan 

f. Social. 

(2) Urusan Pemerintah Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar 

meliputi: 

a. Tenaga kerja; 

b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 

c. Pangan; 

d. Pertanahan; 

e. Lingkungan hidup; 

f. Administrasi kependudukan dan penncatatan sipil; 

g. Pemberdayaan masyarakat dan desa; 

h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 

                                                             
27

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
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i. Penanaman modal; 

j. Perhubungan; 

k. Koperasi  

l. Usaha kecil dan menengah; 

m. Statistic; 

n. Kepemudaan dan olahraga; 

o. Persandian; 

p. Kebudayaan ; 

q. Perpustakaan; dan 

r. Kearsipan 

(3) Urusan pemerintahan Pilihan meliputi: 

a. Kelautan dan perikanan; 

b. Pariwisata; 

c. Pertanian; 

d. Kehutanan; 

e. Energi dan sumber daya mineral; 

f. Perdagangan; 

g. Perindustrian; dan 

h. Transmigrasi. 

 4. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pertambangan 

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah, dalam konteks negara kesatuan, wewenang pengelolaan 

sumber daya alam tambang dipegang pemerintah pusat. Ini disebabkan sistem 
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pemerintahan sebelum berlakunya UU No.22 tahun1999 bersifat sentralistik, 

artinya segala macam urusan yang berkaitan dengan pertambangan, baik yang 

berkaitan dengan penetapan izin kuasa pertambangan, kontrak karya, pengusahaan 

pertambangan batu bara, maupun yang lainnya, pejabat yang berwenang 

memberikan izin adalah Mentri Pertambangan.
28

 

Tetapi setelah berlakunya UU No.22 Tahun 1999, tentang pemerintah 

daerah kewenangan dalam pemberian izin diserahkan pada pemerintah daerah 

(provinsi,kabupaten/kota) dan pemerintah pusat, sesuai dengan kewenangannya. 

Demikian halnya setelah Undang-Undang Pemerintahan Daerah tersebut 

digantikan menjadi UU No.32 Tahun 2004 dan selanutnya menjadi UU No.23 

Tahun 2014. 

Pemerintah sebagai organ penyelenggara negara yang kemudian negara 

dapat mendelegasikan pengelolaan kekayaan alam tersebut kepada daerah-daerah 

otonom dan masyarakat hukum adat sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku.untuk itu dibuatlah undang-undang pemerintah daerah sebagai 

implementasi otonomi daerah yaitu UU Nomor 23 Tahun 2014 yang disahkan 

pada tanggal 30 September 2014 dan di undangkan tanggal 2 Oktober 2014 yang 

telah menggantikan UU Nomor 32 Tahun 2004. 

Dinamika politik, lingkungan yang berubah, ketatanegaraan dan tuntutan 

penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan aspek yang melatarbelakangi 

lahirnya UU No. 23 Tahun 2014, Apabiila dibandingkan dengan UU No.32 Tahun 

2004, UU No.23 Tahun 2014 telah mengatur beberapa perubahan yang cukup 

                                                             
28
Diyan isnaeni  “implikasi yuridis kewenangan pemerintah daerah dalam pemberian ijin 

usaha pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014”, Jurnal yurispruden,( Vol I 

No. 1 Januari 2018) h. 35-36. 
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mendasar yaitu dihapuskannya sebagian besar urusan pemeintahan di bidang 

energi dan sumber daya mineral termasuk pemberian izin usaha pertambangan 

yang sekarang diserahkan pemerintah daerah provinsi sebagaimana diatur dalam 

pasal 14 ayat (1) dan (3) UU No.23 Tahun 2014, yang isinya sebagai berikut: 

(1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta 

energy dan sumber daya mineral dibagi diantara pemerintah pusat dan 

daerah provinsi; 

(2) Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan 

minyak dan gas bumi menjadi kewenangan pusat; 

Artinya bahwa pasal 14 UU No.23 Tahun 2014 mengatur tentang 

penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, dan energy 

serta sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi. 

Tidak disebutkan pemerintah kabupaten/kota dalam klausul pasal tersebut, yang 

mengakibatkan secara tidak langsung, ikut mengahapuskan kewenangan 

pemerintah kabupaten/kota tersebut dalam penyelenggaraan urusan pemerintah 

bidang pengelolaan sumber daya alam.
29

 

Dalam pengelolaan pertambangan peran pemerintah daerah juga sangat 

penting. Adanya hubungan antara pemerintah dengan pemerintah daerah dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan dapat dilihat dalam rumusan pasal 18 ayat 

(5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yakni: “Pemerintah 

Daerah dalam menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan 
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Lestari  Sulistyani Eka. “Kewenangan pemerintah kabupaten kota dalam penerbitan ijin 

usaha pertambangan menurut UU Nomor 32 Tahun 014 tentang Pemerintah Daerah”  Skripsi 
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yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat”. Rumusan 

ini tentunya mengisyaratkan bahwa pemerintah daerah menyelenggarakan urusan 

pemerintahan dalam otonomi seluas luasnya, kecuali urusan pemerintah pusat.
30

 

Konsep otonomi daerah sebagai eigen huishouding (menjalankan rumah 

tangga sendiri). Otonomi adalah memberikan hak kepada daerah untuk mengatur 

sendiri daerahnya.Daerah mempunyai kebebasan inisiatif dalam 

menyelenggarakan rumah tangga dan pemerintahan di daerah.Selain itu, bisa 

dimaknai sebagai keebebasan dan kemandirian kebebasan dan kemandirian 

merupakan hakikat isi otonomi.
31

 

Inkonsistensi antara UU Minerba dan UU 23 Tahun 2014 adalah adanya 

pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang sederajat dalam hierarki. 

Konflik ketentuan dalam UU 23 Tahun 2014 dengan UU Minerba tersebut 

merupakan inkonsistensi dari segi substansi peraturan, yakni peraturan yang 

secara hierarkis sejajar tetapi substansi peraturan yang satu lebih umum 

dibandingkan substansi peraturan lainnya. 

Menurut ilmu hukum, antara sesama peraturan perundang undangan 

seperti ini, maka ketentuan yang digunakan adalah asas lex specialis derogate 

legigenerali, mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan 

mengesampingkan aturan hukum yang umum. Ketentuan ini merujuk pada dua 

peraturan perundang undangan yang secara hierarkis mempunyai kedudukan yang 

sama, tetapi ruang lingkup materi muatan antara peraturan perundang-undangan 
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Calyptra: Jurnal Ilmiah Universitas Surabaya Vol. 2 No. 1 (2013) 
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E.Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia (Jakarta: Ichtiar Baru, 
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itu tidak sama, yaitu yang satu merupakan pengaturan secara khusus dari yang 

lain.
32

 

B. Ruang Lingkup Pertambangan 

1. Pengertian Pertambangan 

Dalam Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 4 

Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara mengatur tentang 

pengertian pertambangan pada pasal 1 angka 1: “Pertambangan adalah sebagian 

atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan 

pengusahaan mineral dan batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, 

studi kelayakan, kostruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, 

pengangkutan dan penjualan  serta kegiatan pasca tambang”.
33

 

Sedangkan pengertian usaha pertambangan diatur pada pasal 1 angka 6 

yaitu: “Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral 

atau batu bara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, 

studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, 

pengangkutan dan penjualan  serta pasca tambang”.
34

 

2. Pengertian Hukum Pertambangan 

 Hukum pertambangan merupakan salah satu bidang kajian hukum yang 

mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini dibuktikan dengan 

ditetapkannya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang 
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Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Edisi Revisi (Jakarta: Prenada Media 

Group, 2016) h. 139 
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan 

Mineral dan Batu bara. 
34
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pertambangan. Pada tahun 1960-an, Undang-Undang yang mengatur tentang 

Pertambangan yaitu,Undang-Undang  RI Nomor 11 Tahun 1967, tentang 

ketentuan-ketentuan pokok pertambangan, sementara pada decade 2000 atau 

khususnya pada tahun 2009, maka pemerintah dengan persetujuan DPR RI Telah 

menetapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral 

dan batu bara.
35

 

 Adapun pengertian hukum pertambangan secara umum yaitu disebut juga 

dengan generalmininglaw (Inggris), algemeneminjrecht (Belanda), 

deallgemeinenBergrecht (Jerman). Hukum pertambangan umum mengkaji tentang 

panas bumi, minyak, dan gas bumi, mineral radioaktif, mineral dan batu bara, 

serta air tanah. Sedangkan secara khusus berasal dariterjemahan bahasa Inggris, 

yaitu specialmininglaws, dalam bahasa Belanda disebut dengan specialminrecht, 

sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan besondreegesetzebergbau. Yang 

dimaksud hukum pertambangan khusus, yaitu hanya mengatur tentang 

pertambangan mineral dan batubara.
36

 

3. Pertambangan tanpa izin 

 Dalam bahasa Inggris, kegiatan pertambangan tanpa izin dikenal dengan 

istilah illegalmining. Secara terminology istilah illegalmining terdiri dari 2 kata 

yaitu: 

a. Illegal, yang artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum. 

b. Mining, artinya penggalian bagian dari tanah yang mengandung logam 

berharga di dalam tanah atau bebatuan. 
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Pertambangan tanpa izin (PETI) adalah usaha pertambangan yang 

dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan 

berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dan instansi 

pemerntahsesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Kegiatan PETI yang tidak mengikuti kaidah-kaidah pertambangan yang 

benar, telah mengakibatkan kerusakan lingkungan, pemborosan sumber daya 

mineral, dan kecelakaan tambang. Disamping itu, PETI bukan saja menyebabkan 

potensi penerimaan negara berkurang, tetapi juga Negara/Pemerintah harus 

mengeluarkan dana yang sangat besar untuk memperbaiki kerusakan lingkungan. 

Melalui inpres Repulik Indonesia No. 3 Tahun 2000, diinstruksikan kepada 

mentri, Jaksa Agung, polri, para Gubernur dan para Bupati/Walikota agar 

melakukan upaya penanggulangan masalah dan penertiban serta penghentian 

segala bentuk kegiatan pertambangan tanpa izin, secara fungsional dan 

menyeluruh sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. 

Mengingat begitu kompleks permasalahan PETI, maka kebijakan 

penanggulangan PETI diarahkan melalui pendekatan sosial kemasyarakatan 

seiring dengan ditegakkannya hukum, dengan kata lain, bagaimana kepentingan 

masyarakat dapat diakomodasikan secara proporsional tanpa mengabaikan 

prinsip-prinsip praktek pertambangan yang baik dan benar. Pendekatan sosial 

kemasyarakatan tersebut diarahkan guna mewujudkan pelaksanaan transformasi 

struktural, pelaksanaan program Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan 
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Petambangan Skala Kecil (PSK) serta pelaksanaan program kemitraan antara para 

pelaku PETI dengan perusahaan pemegang resmi.
37

 

4. Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu bara 

Kaidah dasar yang melandasi Pembangunan dan Perlindungan Lingkungan 

Hidup Indonesia terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republk 

Indonesia tahun 1945 pada alenia ke-4.Dalam ketentuan tersebut adanya 

ketegasan mengenai “Kewenangan Negara” dan Tugas Pemerintah” untuk 

melindungi segenap sumber-sumber insane Indonesia dalam lingkungan hidup 

Indonesia guna kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. 

 Kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara yang diatur 

dalam pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batu bara yaitu sebagai berikut:
38

 

1. Kewenangan Pemerintah dalam Pengelolaan pertambangan mineral dan batu 

bara antara lain: 

a. Penetapan kebijakan nasional 

b. Pembuatan peraturan perundang-undangan 

c. Penetapan standar nasional, pedoman, dan kritera 

d. Penetapan sistem perizinan pertambangan mineral dan batu bara nasional. 

e. Penetapan Wilayah Pertambangan (WP) yang dilakukan setelah 

berkordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 
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f. Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP), pembinaan, penyelesaian 

konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan yang lokasi 

penembangannya berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut 

lebih dari 12 mil dari  

g. garis pantai. 

h. Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) pembinaan, penyelesaian 

konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan yang lokasi 

penambangannya berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut 

lebih dari 12 mil dari garis pantai. 

i. Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP), pembinaan, penyelesaian 

konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi 

yang berdampak lingkungan langsung lintas provinsi dan/atau dalam 

wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai. 

j. Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Eksplorasi dan Izin 

Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi. 

k. Pengevaluasian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, yang 

dikeluarkan oleh pemerintah daerah, yang telah menimbulkan kerusakan 

lingkungan serta yang tidak menerapkan kaidah pertambangan yang baik. 

l. Penetapan kebijakan produksi, pemasaran, pemanfaatan, dan konservasi. 

2. Kewenangan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturaan perundang-undangan. 
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 5. Izin Usaha Penambangan 

 Kewenangan pemerintah provinsi dalam pengelolaan pertambangan 

mineral dan batu bara, diwujudkan dalam pembuatan peraturan perundang-

undangan daerah, dan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP), Pembinaan, 

penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan baik yang 

berdampak lingkungan langsung karena operas produksi yang kegiatannya pada 

lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 mil sampai 12 mil, sehingga 

penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan 

informasi mineral dan batu bara sesuai dengan kewenangannya.  

 Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 24 Tahun 2012 tentang perubahann atas peraturan pemerintah nomor 23 

tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu 

bara. Di dalam pasal 6 diatur sebagai berikut: 

1) Izin Usaha Pertambangan (IUP) diberikan oleh menteri, gubernur, atau 

bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan 

yang diaukan oleh: Badan usaha, koperasi, dan perseorangan. 

2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa 

badan usaha swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan atau Badan 

Usaha Milik Daerah (BUMD). 

3) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa 

orang perseorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer. (3a) 

Badan Usaha Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: 

a.Badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri. 
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b.Badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal asing. 

(3b) Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diajukan oleh badan usaha swasta 

dalam rangka penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3a) huruf  b hanya dapat diberikan oleh mentri. 

4) Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diberikan setelah mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). 

5) Dalam 1 (satu) WIUP dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IUP. 

Dengan demikian melakukan usaha pertambangan dibutuhkan persyaratan 

perizinan usaha pertambangan (IUP) sebagaimana diatur dalam pasal 36 Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral 

dan Batu bara yang meliputi:
39

 

1. Izin Usaha Pertambangan (IUP) terdiri atas 2 tahap yaitu a. izin usaha 

pertambangan eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, 

dan studi kelayakan. b. Izin usaha pertambangan operasi produksi meliputi 

kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta 

pengangkutan dan penjualan. 

2. Pemegang izin usaha pertambangan (IUP) Eksplorasi dan pemegang izin 

usaha pertambanagn operasi produksi dapat melakukan sebagian atau 

seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

Izin usaha penambangan diberikan oleh bupati/walikota apabila wilayah 

izin usaha penambangan (WIUP) berada di dalam satu wilayah 

kabupaten/kota.Sedangkan gubernur apabila wilayah izin usaha penambangan 
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(WIUP) berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah 

mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota dan mentri apabila wilayah izin 

usaha penambangan (WIUP) berada pada lintas wilayah provinsi setelah 

mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
40

 

Dengan berbagai peraturan perundang undangan Republik Indonesia dari 

segala aspek baik peraturan perundang undangan Republik Indonesia Nomor 4 

tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara dan undang-undang 

republic Indonesia nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup (UU PPLH) yang telah berlaku di negara Indonesia ini dapat 

menyelesaikan beragam masalah serius, mulai dari pelanggaran hukum dan 

kerusakan lingkungan yang tak terkendali, hingga beruung pada tekanan dan 

kekerasan adapun praktik usaha yang masih menyampingkan kesejahtraan yang 

nyata bagi masyarakat. 

6. Izin Usaha Pertambangan Rakyat 

Dalam UU Nomor 4 Tahun 2009, kawasan pertambangan rakyat disebut 

dengan wilayah pertambangan rakyat. Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) 

adalah salah satu bagian dari wilyah pertambangan tempat dilakukan kegiatan 

usaha pertambangan rakyat. Wilayah Pertambangan adalah adalah wilayah yang 

memiliki potensi mineral dan/atau batu bara dan tidak terikat dengan batasan 

administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional. 
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Kegiatan Pertambangan Rakyat dilaksanakan dalam suatu WPR. Kegiatan 

pertambanngan rakyat dikelompokkan sebagai berikut:
41

 

a. Pertambangan mineral logam 

b. Pertambangan mineral bukan logam 

c. Pertambangan batuan; dan/atau 

d. Pertambangan batu bara 

Adapun kriteria untuk bisa diterapkan sebagai Wilayah Pertambangan 

Rakyat antara lain:
42

 

a. Mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat disungai dan/atau 

diantara tepi dan tepi sungai; 

b. Mempunyai cadangan primer logam atau batu bara dengan kedalaman 

maksimal 25 meter; 

c. Merupakan endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba; 

d. Luas maksimal WPR sebesar 25 hektare; 

e. Menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau 

f. Merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah 

dikerjakan sekurang-kurangnya 15 tahun; 

g. Tidak tumpang tindih dengan WUP dan WPN; dan 

h. Merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata 

ruang. 
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Perlu diketahui bahwa wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang 

sudah dikerjakan tetapi belumditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk 

ditetapkan sebagai WPR. Jika kawasan sudah digarap selama 20 tahun, artinya 

sudah memenuhi salah satu dari kriteria untuk ditetapkan sebagai WPR yaitu 

merupaka wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan 

sekurang-kurangnya 15 tahun. Jika telah memenuhi krteria, maka wilayah tersebut 

ditetapkan menjadi WPR oleh bupati/walikota setempat setelah berkoordinasi 

dengan pemerintah provinsi dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD) kabupaten/kota. Penetapan WPR disampaikan secara tertulis oleh 

bupati/walikota kepada menteri dan gubernur.
43

 

Koordinsi dengan pemerintah provinsi, dilakukan untuk mendapatkan 

pertimbangan barkaitan dengan data dan informasi yang dimiliki pemerintah 

provinsi. Sedangkan konsultasi dengan DPRD kabupaten/kota untuk memperoleh 

pertimbangan.Setelah penetapan WPR, tahap selanjutnya adalah bupati/walikota 

memberikan Izin Rertambangan Rakyat (IPR), terutama kepada penduduk 

setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.IPR 

adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah 

pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
44

 

Setiap usaha pertambangan rakyat pada WPR dapat dilaksakan apabila 

telah mendapatkan IPR. IPR ini diberikan untuk jangka waktu yang paling lama 5 

(lima) tahun dan dapat diperpanjang. Untuk memperoleh IPR pemohon wajib 

menyampaikan surat permohonan kepada bupati/walikota. 
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C. Klasifikasi Bahan Galian di Indonesia 

1. Pengertian Bahan Galian 

Bahan galian dikenal sebagai bahan-bahan hasil dari pertambangan yang 

diperoleh dengan cara pelepasan dari batuan induknya yang berada di dalam kerak 

bumi. Bahan galian ini biasanya terdiri dari berbagai jenis mineral.Mineral sendiri 

merupakan bahan kandungan yang ada di dalam kerakbumi yang bisa merupakan 

benda padat, cair, maupun gas. Mineral ini terbentuk dari material-material yang 

homogen yang terbentuk di dalam kerak bumi secara alami dari bahan-bahan yang 

anorganis namun memiliki komposisi kimia tertentu dengan struktur atom dan 

sifat fisik yang sama.
45

 

2. Klasifikasi Bahan Galian 

Bahan galian atau bahan tambang diklasifikasikan dalam beberapa 

golongan tertentu. Menurut Undang-Undang pokok pertambangan, Bahan galian 

dibedakan menjadi 3 golongan yaitu: 

1. Bahan galian strategis atau golongan A 

Merupakan bahan galian yang penting untuk pertahanan, keamanan 

negara atau untuk menjamin perekonomian negara.Dengan demikian 

bahan galian golongan ini sangatlah penting keberadaannya. Beberapa 

contoh bahan galian golongan A atau golongan strategis antara lain 

minyak bumi, gas alam, bitumen cair dan padat, aspal, batu bara, antrasit, 

uranium, radium, thorium, serta bahan-bahan radioaktif lainnya. 

2. Bahan galian vital atauu golongan B 
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Bahan galian ini digunakan untuk memenuhi hajat hidup orang 

banyak.Bahan galian ini sifatnya penting untuk kepentingan umum. 

Adapun beberapa jenis bahan galian golongan B antara lain besi, mangan, 

bauksit,titan, tembaga, timbal, seng, emas, platina, perak, air raksa, intan, 

Kristal, kuarsa, yodium, belerang, dan logam-logam lainnya. 

3. Bahan galian bukan strategis dan bukan vital atau golongan C 

Bahan galian ini memiliki sifat tidak langsung memerlukan pasaran 

yang bersifat internasional, maka dari itu masuk kedalam golongan C. 

beberapa contoh dari bahan tambang golongan ini antara lain nitrat, 

pospat, asbes, talk, mika, grafit, magnesit, kaolin, pasir, batu apung, 

marmer, batu tulis dan lain sebagainya.
46

 

D. Tinjauan umum tentang SiyasahSyar’iyyah 

1. Pengertian SiyasahSyar’iyyah 

 Secara etimologi, siyasah syar‟iyyah berasal dari kata syara‟a yang berarti 

sesuatu yang bersifat syar‟i. Secara terminologi menurut Ibnu Aqil adalah sesuatu 

tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dari 

kerusakan.
47

Dari definisi di atas mengandung beberapa pengertian yaitu pertama,  

bahwa tidakan atau kebijakan siyasah itu untuk kepentingan orang banyak. Ini 

menunjukkan bahwa siyasah itu dilakukan dalam konteks masyarakat dan 

pembuat kebijakannya pasti orang yang punya otoritas mengarahkan publik. 

Kedua, kebiakan yang diambil dan di ikuti oleh orang banyak itu bersifat 

alternative dari beberapa pilihan yang pertimbangannya adalah mencari yang lebih 
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dekat pada kemaslahatan bersama. Ketiga, Siyasah itu dalam wilayah ijtihad, yaitu 

dalam urusan-urusan public yang tidak ada dalil qath‟I dari al-Qur‟an dan Sunnah 

melainkan dalam wilayah kewenangan imam kaum muslimin. 

  Sebagai wilayah ijtihad maka dalam siyasah yang digunkan adalah 

pendekatan qiyas dan maslahat mursalah. Oleh sebab itu dasar utama dari adanya 

siyasahsyar‟iyyah adalah keyakinan bahwa syariat islam diturunkan untuk 

kemaslahatan umat manusia di dunia dan di akhirat dengan menegakkan hukum 

seadil adilnya meskipuncara yang ditempuhnya tidak terdapat dalam al-Qur‟an 

dan Sunnah secara eksplisit.
48

Nilai SiyasahSyar‟iyyah tidak serta merta menjadi 

nisbih(relative), karena ia memiliki kemutlakan.paling tidak ia terkait kemestian 

untuk selalu mewujudkan keadilan, rahmat, kemaslahatan, dan hikmah. 

  Dengan demikian dapat dipahami bahwa esensi SiyasahSyar‟iyyahadalah 

kebijakan penguasa yang dilakukan untuk menciptakan kemaslahatan dengan 

menjaga rambu-rambu syariat. Rambu-rambu syariat dalam siyasah adalah dalil-

dalil kully dari al-Qur‟an maupun al-Hadis, maqashid syariah, semangat ajaran 

islam, kaidah-kaidah kulliyahfiqhiyah.
49

 

  Tujuan utama Siyasah Syar‟iyyah adalah terciptanya sebuah sistem 

pengaturan negara yang islami dan untuk menjelaskan bahwa islam menghendaki 

terciptanya suatu sistem politik yang adil guna merealisasikan kemaslahatan bagi 

umat manusia di segala zaman dan di setiap Negara. 
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  Sedangkan Siyasah Syar‟iyyah dalam bidang penegakan hukum yang adil 

memberi tugas dan kewenangan kepada penguasa untuk membentuk pengadilan, 

mengangkat qadhi dan hakim, melaksanakan hukuman hudud dan ta‟ ir terhadap 

pelanggaran dan kejahatan serta melaksanakan musyawarah dalam perkara-

perkara yang harus di musyawarahkan.
50

 

2. Obyek dan Metode SiyasahSyar’iyyah 

  "Dengan Siyasah Syar‟iyyah pemimpin mempunyai kewenangan 

menetapkan kebijakan disegala bidang guna kemaslahatan umat, bidang politik, 

ekonomi, hukum, dan undang-undang. Imam al Mawardi menyebutkan diantara 

yang termaksud kedalamAhkamusSulthaniyah (hukum kekuasaan) atau 

kewenangan Siyasah Syar‟iyyah sekurang kurangnya mencakup duapuluh bidang, 

sebagai berikut: 

a. „Aq ul Imamah atau kaharusan dan tata cara kepemimpinan islam yang 

mengacu kepada syura. 

b. Taqlidual-Wizarah atau pengangkatan pejabat mentri yang mengandung dua 

pola yaitu, wizarah tafwidhiyyah dan wizarah tanfidziyysah. 

c. Taqidal-Imrah „ala al-bilad, pengangkatan pejabat negara seperti gubernur, 

wakil negeri, atau kepala daerah dan sebagainya. 

d. Taqlidal-Imarat „ala al-jihad, mengankat para pejabat militer, panglima 

perang dan sebagainya. 

e. Wilayah „ala huru ial-Mashali, yaitu kewenangan untuk memerangi para 

pemberontak atau ahlal-riddah. 
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f. Wilayatual-qadha, kewenangan dalam menetapkan para pemimpin 

pengadilan, para qadhi, hakim, dan sebagainya. 

g. Wilayatual-madhalim, kewenangan memutuskan persengketaan di antara 

rakyatnya scara langsung ataupun menunjuk pejabat tertentu. 

h. Wilayatunniqabah, kewenangan menyensus penduduk, mendata dan 

mencatat nasab setiap kelompok masyarakat dari rakyatnya. 

i. Wilayah „ala imamatiash-shalawat, kewenangan mengimami shalat baik 

secara langsung ataupun mengangkat petugas tertentu. 

j. Wilayah „ala al-hajj, kewenangan dan tanggung jawab dalam pelayanan dan 

penyelenggaraan keberangkatan haji dan dalam memimpin 

pelaksanaannya. 

k. Wilayah „ala al-shadaqat, kewenangan mengelolah pelaksanaan zakat, 

infaq, dan distribusi dan penentuan para mustahiknya. 

l. Wilayah „ala al-faiwalgahnimah, kewenangan pengelolaan dan 

pendistribsian rampasan perang. 

m. Wilayah „ala al-wa h‟Ial-jizyah walkharaj, kewenangan menetapkan 

pungutan pajak jiwa dari kaum kafir dan bea cukai dari barang-baraang 

komoditi. 

n. Fima takhtalifual-ahkamuhu minal bilad, kewenangan menetapkan status 

suatu  wilayah dari kekuasaannya. 

o. Ihya‟ual-mawatwaikhrajual-miyah, kewenangan memberi izin dalam 

pembukaan dan kepemilikan tanah tidak bertuan dan penggalian mata air. 



 

39 
 

p. Wilayah fillhimawalarfaq, kewenangan mengatur dan menentukan batas 

wilayah tertentu sebagai milik negara, atau wilayah konservasi alam, hutan 

lindung, cagar budaya, dan sebagainya. 

q. Wilayah fi ahkam al-iqtha, kewenangan memmberikan satu bidang tanah 

atau satu wilayah untuk kepentingan seorang atau sekelompok rakyatnya. 

r. Wilayah fiwa h‟I iwan, kewenangan menetapkan lembaga yang mencatat 

dan menjaga hak-hak kekuasaan, tugas pekerjaan, harta kekayaan, para 

petugas penjaga keamanan negara (tentara) serta para karyawan. 

s. Wilayah fiahkamial-jaraim, kewenangan dalam menetapkan hukuman hudu 

dan ta‟zir bagi para pelaku kemaksiatan  tindakan pelanggaran dan 

keahatan seperti peminum khamr, penudi, pezina, pencuri, penganiayaan 

dan pembunuhan.
51

 

t.  Wilayah fiahkamial-hisbah, kewenangan dalam menetapkan lembaga 

pengawasan.” 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitan 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif yang  berupa 

penelitian lapangan (fieldresearch), yaitu menyelidiki tentang fakta-fakta yang 

ada secara langsung memberikan gambaran situasi dan kejadian secara sistematis, 

utuh, mengenai hal-hal penyebab terjadinya dan faktor yang saling mempengaruhi 

serta menjelaskan hubungan dari permasalahan yang ingin diteliti. Seperti 

menghimpun data dengan mengadakan wawancara langsung mengenai Peran 

pemerintah daerah dalam pertambangan rakyat. 

2. Lokasi Penelitian 

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan 

skripsi ini, maka penulis memilih lokasi di Desa Pakkasalo, Kecamatan Dua 

Boccoe, Kabupaten Bone. 

B. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif 

(fieldresearch). Maka teknik penedekatan yang digunakan adalah yuridis normatif 

yaitu  pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum, peraturan perundang 

undangan yang berhubungan dengan pertambangan, pendekatan normatif (Syar‟i) 

yaitu pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan atas hukum Islam, baik 

itu berasal dari al-Qur‟an  al-Hadis, dan pendekatan sosiologis dilakukan untuk 

mengetahui konsep hukum yang diterapkan dimasyarakat, pendekatan 



 

41 
 

inidipakaipada saat mengkaji apakah kebijakan pemerintah sudah relevan dengan 

keadaan social budaya masyarakat setempat 

C. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiiri atas dua yaitu sebagai 

berikut: 

1. Data Primer 

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung oleh penulis di 

lapangan atau di dapatkan dari sumbernya yaitu melaui informasi 

langsung dari pemerintah daerah setempat,wawancara dan tanya jawab 

pada narasumber atau informan. 

        DAFTAR INFORMAN  

Kepala Desa 1 (Satu) Orang 

Kepala Seksi Pertambangan 

Dinas Perindustrian 

1 (Satu) Orang 

Pemuda Desa 2 (Dua) Orang 

Masyarakat 2 (Dua) Orang 

 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang di dapatkan dari referensi 

kepustakaan (buku-buku),jurnal, googlebook, yang berhubungan 

dengan objek penelitian yang berkaitan dengan data primer yang 

terjadi dilapangan atau data yang diperoleh dari penelusuran berbagai 

referensi. 
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D. Metode Pengumpulan Data 

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Observasi (pengamatan), yaitu teknik untuk melakukan peninjauan 

atau mengumpulkan data sebelum dilakukannya penelitian. 

2. Wawancara (interview),merupakan teknik yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden. Dengan melakukan Tanya 

jawab secara langsung atau tatap muka untuk mendapatkan informasi 

yang akurat tentang permasalahan secara terbuka dimana pihak 

informasi diminta untuk memberikan data yang sebenarnya kemudian 

penelliti mendengarkan atau mencatat hal yang disampaikan oleh 

informan yaitu Kepala Desa, Kepala Seksi Pertambangan Dinas 

Perindustrian, dan Masyarakat. 

3. Dokumentasi, yaitu mengacu pada buku-buku yang menjadi referensi 

tentang teori yang bersangkutandengan telaah siyasahsyar‟iyyah dalam 

mengatur masalah penambangan. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen peneitian adalah alat pengumpulan yang disesuaikan dengan 

jenis penelitian yang diakukan dengan merujuk pada metodelogi penelitian yang 

digunakan.
52

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian di 

perlukan antaranya: 

1. Peneliti 
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Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah: 

Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, Laporan Penelitian (Makassar: Alauddin Press, 2013), h. 7. 



 

43 
 

Instrumen terpenting dalam penelitian adalah peneliti itu sendiri. 

Namun peneliti juga menggunakan alat bantu seperti alat tulis, kamera, 

dan alat perekam. 

2. Alat Dokumentasi 

Yaitu alat yang digunakan untuk mendapatkan data yang lebih 

akurat dalam memberikan penjelasan penelitian. Alat dokumentasi 

seperti: Kamera, alat perekam, screenshotchat, atau handphone. 

3. Alat Tulis 

Yaitu alat yang digunakan untuk menuliskan data yang di dapatkan 

dalam penelitian maupun data-data tentang informan yang nanti akan 

di susun dalam dokumentasi penelitian. Alat yang digunakan berupa: 

Buku catatan/kertas kecil, dan pulpen. 

4. Pedoman Wawancara 

Berupa pegangan oleh peneliti yang berupa lampiran daftar 

perntanyaan yang akan digunakan saat wawancara kepada narasumber 

untuk mendapatkan informasi. 

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisa Data 

1. Pengolahan data 

Peralatan yang digunakan untuk mengolah data mentah yang di dapatkan 

dari lapangan dan di jadikan data-data ilmiah dan sistematis. 

a. Klasifikasi Data, yaitu mengelompokkan atau memilih data yang 

sesuai dengan objek pokok permasalahan yang akan di paparkan. 
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b. Editingdata, yaitu memeriksa atau mengecek kembali kelengkapan 

dan kejelasan data yang di dapatkan dari lapangan atau hasil 

wawancara/tanya jawab dari narasumber. Sehingga data tersebut 

dapat dikelolah dengan baik. 

2. Analisis data 

Analisis data merupakan teknik yang digunakan untuk menguraikan dan 

mengelolah data yang dikumpukan baik dari hasil wawancara maupun dari 

beberapa buku yang berkaitan. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif  

yaitu upaya yang dilakukan dengan cara mengolah data, mengorganisasikan data, 

memilah-milah menjadi sesuatu yang dapat di proses/di kelolah, agar data tersebut 

bisa di mengerti dan bermanfaat pada masalah yang ada kaitannya dengan 

penelitian. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

“Pengujian keabsahan data merupakan pengujian yang dilakukan untuk 

menjamin keakuratan data. Data yang salah akan menarik kesimpulan yang salah, 

begitupun sebaliknya. Dalam pengujian keabsahan data dilakukan proses 

Trigulasi. 

“Menurut Norman K. Denkin mendefinisikan Trigulasi sebagai gabungan 

atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang 

saling terkait darisudut pandang dan perspektif yang berbeda. Sampai saat ini, 

konsep Denkin dipakai oleh para peneliti kualitatif di berbagai bidang. 

Menurutnya, Triangulasi meliputi 4 hal: 
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1. Triangulasi metode digunakan untuk membandingkan informasi atau 

data dengan cara berbeda. Metode ini melakukan pengecekan apakah 

yang terjadi di lapangan sudah sesuai dengan data yang dikumpulkan. 

2. Triangulasi antar peneliti adalah dengan cara mengumpulkan data yang 

lebih dari satu peneliti agar mendapatan data dan pengetahuannya yang 

lebih banyak. 

3. Triangulasi Sumber Data adalah menggali kebenaran informasi 

tertentu melalui berbagai metode tertentu. Misalkan dokumen tertulis, 

arsip, catatan pribadi, gambar dan video. Yang akan menghasilkan 

perbedaan bukti dan pandangan. 

4. Triangulasi Teori Hasil Akhir penelitian kualitatif berupa sebuah 

rumusan informasi yang akan dibandingkan dengan perspektif 

relevan.
53

 

Maka dari itu data awal sampai akhir diharapkan dapat lebih 

berkesinambungan dan sesuai dengan fakta yang ada dilapangan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran umum lokasi penelitian 

1. Desa Pakkasalo 

a. Kondisi geografis 

Desa Pakkasalo adalah sebuah desa yang berada di kecamatan Dua 

Boccoe. yaitu sebuah Kecamatan di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, 

yang terdiri dari 27 kecamatan, 44 Kelurahan, dan 328 Desa. Kabupaten ini 

memiliki luas wilayah 4.599,00 km dan jumlah penduduk sebesar 866.245 jiwa, 

dengan sebaran penduduk 190 jiwa/km. Adapun batas administrasi Wilayah 

sebagai berikut:
54

 

 Sebelah Utara: Kabupaten Wajo, Soppeng 

 Sebelah Timur: Teluk Bone 

 Sebelah Selatan: Kabupaten Sinjai, Gowa 

 Sebelah Barat: Kabupaten Maros, Pangkep, Barru 

Kemudian Desa Pakkasaloyang kondisi desanya sebagian besar kontur 

tanahnya adalah dataran rendah dari luas Desa Pakkasalo sekitar 3.42 Km
2
. 

Sebagian besar merupakan tanah persawahan. Dengan letak geografis Koordinat, 

Garis Lintang  04.29306000 LU/LS dan Koordinat, Garis Bujur 120.24417000 

Bujur Timur (BT) memiliki posisi strategis berbatasan dengan:
55

 

 Sebelah Utara: Desa Kampoti dan Desa Tocina 

 Sebelah Timur: Desa Tawaroe dan Desa Uloe 

                                                             
54

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bone(diakses pada tanggal 13 Juni 2020) 
55

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Tahun Anggaran 2018. 
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 Sebelah Selatan: Desa Cabbeng 

 Sebelah Barat: Kelurahan Unnyi dan Desa Uloe 

b. Kondisi Pemerintahan Desa 

 Pembagian Wilayah Desa 

Wilayah Desa Pakkasalo terbagi menadi 4 (empat) Dusun yaitu: 

1. Dusun I: Polejiwa 1 

2. Dusun II  : Polejiwa 2 

3. Dusun III : Pakkasalo 

4. Dusun IV : Kampung baru 

 Struktur Organisasi Tata Pemerintahan Desa Pakkasalo 
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 Data Aparat Pemerintahan Desa dan Anggota BPD 

Sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 tentang 

Desa. Adapun susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa Pakkasalo 

dengan susunan personalianya adalah sebagai berikut: 

1. Data Aparat Desa 

Jabatan Nama Keterangan 

Kepala Desa H.JamaluddinSabba S.H 

 

Menjabat Mulai 

Bulan Januari 2017 

Sekretaris Desa Anugerah Jamal Menjabat Mulai 

Bulan Januari 2017 

Kaur Keuangan  Menjabat Mulai 

Bulan Januari 2017 

Kaur Perencanaan Syahruddin SB, S.Pd Menjabat Mulai 

Bulan Januari 2017 

Kasi Pemerintahan Supratman S.H Menjabat Mulai 

Bulan Januari 2017 

Kasi Pemberdayaan 

dan Pelayanan 

Marwah S.Pd Menjabat Mulai 

Bulan Januari 2017 

Kepala Dusun I Awal Syam Menjabat Mulai 

Bulan Januari 2017 

Kepala Dusun II Irwan Ihsan S.E Menjabat Mulai 

Bulan Januari 2017 

Kepala Dusun III Samikha Menjabat Mulai 

Bulan Januari 2017 

Kepala Dusun IV H.Ansar Menjabat Mulai 

Bulan Januari 2017 

        Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Desa 

Pakkasalo” 

2. Data Keanggotaan BPD 

Jabatan Nama Keterangan 

Ketua BPD Drs. H. Muh. 

Tamrin 

Perwakilan dusun I 

Wakil Ketua BPD Muh. Jafar Perwakilan dusun 

III 

Sekretaris BPD H.Muh. Tang, S.Pd Perwakilan dusun 

IV 



 

49 
 

Anggota BPD Usman Alam Perwakilan Dusun II 

Anggota BPD Hj. Sitti Aman Perwakilan Dusun I 

Anggota BPD Hj. Asmawati Azis Perwakilan dusun II 

Anggota BPD H.Abbas, S.Pd Perwakilan Dusun II 

  “    Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) 

DesaPakkasalo” 

c. Aspek Kependudukan 

Jumlah Penduduk Desa Pakkasalo adalah sebesar 2.527 jiwa dengan 

jumlah Kepala Keluarga adalah sebesar 518 KK. 

Adapun Mata Pencaharian Penduduk yaitu: 

 Petani : 69% 

 Pedagang / wiraswasta : 27% 

 PNS, Honorer, Jasa Pertukangan, dan Karyawan : 4% 

Adapun Pendidikan: 

 Tidak Tamat SD : 267 Orang 

 SD : 719 Orang 

 SMP : 243 Orang 

 SMA : 207 Orang 

 Diploma/Sarjana : 71 Orang 

d. Kondisi Sosial 

Sarana dan Prasarana: 

 Masjid : 5 Unit 

 Sekolah Dasar (SD) : 3 Unit 

 TK : 1 Unit 
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 Posyandu : 4 Unit 

 Poskamling : 4 Unit 

 Jalan Desa : 6 KM 

B. Peran Pemerintah Daerah dalam Pertambangan Rakyat di Desa Pakkasalo 

Kecamatan Dua Boccoe Kab.Bone 

Pertambangan di Desa Pakkasalo Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten 

Bone sejak tahun 2015 beroperasi tanpa memiliki surat izin. Hal tersebut bukan 

karena disengaja melainkan lokasi tersebut tidak dimuat dalam Perda Kab.Bone 

sebagai lokasi peruntukan wilayah tambang sehingga perizinannya tidak dapat 

diproses. Berbagai hal di lakukan oleh pemerintah setempat khususnya kepala 

desa beserta aparat-aparat yang lain mengupayakan kepada pemerintah daerah 

kabupaten/kota agar mengurus perizinannya sesuai peraturan perundang-

undangan yaitu UU Nomor 3 Tahun 2020 perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 

2009 tentang Minerba.  

Peraturan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah yang disahkan pada tanggal 30 September 2014 telah 

mengalami pergeseran kewenangan dalam hal mengeluarkan kewenangan 

penerbitan izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batu bara, 

mineral bukan logam, dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat yang 

sekarang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Dibentuknya UU Nomor 23 

Tahun 2014 dikarenakan terjadi banyaknya pemberian izin dalam waktu yang 

relatif singkat menimbulkan banyak permasalahan, baik permasalahan 

administrative maupun permasalahan di lapangan. Berbeda dengan UU Nomor 32 
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Tahun 2004, kewenangan tersebut diberikan kepada pemerintah provinsi dan 

kabupaten/kota. 

Eksistensi pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral 

menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

tidak sebagai penentu apakah suatu izin pertambangan mineral dan batu bara 

diterbitkan atau tidak, melainkan sebagai penyelesaian masalah yang timbul dari 

pertambangan mineral dan batubara. Eksistensi pemerintah daerah dalam 

mengelolah tambang mineral dan batu bara dihapuskan. Maka hal ini yang 

menjadi penentu penerbitan izin pertambangan yaitu pemerintah pusat dan 

pemerintah provinsi. 

Tetapi berdasarkan pasal 8 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara, kewenangan pemberian izin pertambangan 

rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam, dan 

batuan dalam wilayah pertambangan rakyat merupakan kewenangan pemerintah 

kabupaten/kota.  

Inkonsistensi antara UU Minerba dan UU Nomor 23 Tahun 2014 adalah 

adanya pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang sederajat dalam 

hierarki. Konflik ketentuan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 dengan UU Mnerba 

tersebut merupakan peraturan yang secara hierarkis sejajar tetapi substansi 

peraturan yang satu lebih umum dibandingkan substansi peraturan lainnya.
56
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Apabila terdapat inkonsistensi norma, menurut ilmu hukum, sesama 

peraturan undang-undang seperti ini, maka ketentuan yang digunakan adalah asas 

Lex specialis derogate legi generali, mengandung makna bahwa aturan hukum 

yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum.
57

 

Bagir Manan mengemukakan ada beberapa prinsip yang disampaikan oleh 

Bagir Manan yang harus diperhatikan dalam asas Lex specialis derogate legi 

generali, yaitu:
58

 (a) Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum 

umum berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut 

(b) Ketentuan-ketentuan Lex specialis harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan 

lex generali (c) Ketentuan-ketentuan lex specialis harus berada dalam lingkungan 

hukum yang sama dengan lex generali. 

Inkonsistensi hukum antara UU Nomor 23 Tahun 2014 dengan UU 

Minerba tahun 2009 mengenai penerbitan izin usaha pertambangan, UU Minerba 

mengatur substansi yang lebih khusus dan spesifik mengenai penerbitan izin 

usaha pertambangan jika dibandingkan dengan UU No.23 Tahun 2014. 

Berdasarkan segi substansinya, UU Minerba tahun 2009 merupakan aturan hukum 

khusus, sementara UU Nomor 23 Tahun 2014 merupakan aturan hukum 

umumnya. Ketentuan dalam UU Minerba dengan UU 23.2014 juga berada dalam 

pengaturan mengenai ketentuan yang sama, yakni kewenangan penerbitan izin 

usaha pertambangan. Hanya saja ketentuan UU Minerba lebih spesifik dibanding 

UU No.23/2014. Tetapi apabila pemerintah ingin lebih mengoptimalkan 

kewenangan Gubernur dalam pemberian Izin Usaha Pertambangan sebagaimana 
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 Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum ,Edisi Revisi, h.139. 
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diatur dalam UU 23.2014 maka asas yang digunakan adalah asas lex posteriori 

derogate lex priori. Artinya, apabila terjadi konflik hukum antara peraturan 

perundang undangan yang baru dengan peraturan perundang-undangan yang lama, 

maka peraturan perundang-undangan yang lama dikesampingkan (tidak 

diberlakukan). 

Akan tetapi seiring dengan perkembangannya, pada tanggal 10 Juni 2020 

telah diberlakukan UU Nomor 3 tahun 2020 perubahan atas UU Nomor 4 tahun 

2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (MINERBA) yang mengatur 

tentang kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pertambangan mineral dan 

batubara berakhir pada tanggal 10 Desember 2020 atau 6 (enam) bulan sejak UU 

Minerba mulai berlaku. Berkenaan dengan hal tersebut Gubernur dapat 

menyerahkan dokumen IPR, IUP OP khusus pengangkutan dan penjualan, IUJP 

dan IUP untuk penjualan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya UU Minerba 

yang masih berlaku, kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.  

Kembali lagi ke Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) bahwa kawasan peruntukan 

wilayah pertambangan di Kabupaten Bone hanya ada 12 Kecamatan yakni, 

Kecamatan Sibulue, Ponre, Kajuara, Kahu, Bontocani, Patimpeng, Libureng, 

Lamuru, Ajangale, Salomekko, Palakka, dan Lappariaja. Sedangkan Kecamatan 

Dua Boccoe tidak termasuk wilayah tambang. 

Aktivitas pertambangan rakyat yang dikelola oleh 3 (tiga) pihak 

penambang yaitu: Tambolo, H.Patang dan M.Arif memberikan manfaat yang 

sangat besar bagi pembangunan berbagai sarana dan prasarana. Akan tetapi selain 
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memberikan manfaat, ada juga beberapa pihak yang merasa di rugikan dan 

bekerjasama dengan LSM di desa itu mengangkat berita bahwasanya 

penambangan tersebut menimbulkan dampak kerusakan di wilayah itu, seperti 

kerusakan jalan akibat muatan truk yang lewat setiap hari melebihi tonase, erosi 

tepian sungai,irigasi persawahan dan lain-lain.  

Akan tetapi kepala desa setempat kurang setuju dan tidak sependapat 

dengan berbagai dampak yang diberitakan tersebut. Karena sejak  dulu sebelum 

adanya aktivitas pertambangan akses jalan yang ada di daerah itu memang sudah 

rusak dan mengenai sungai yang terkikis tepiannya, memang dari dulu juga sudah 

seperti itu sebelum adanya penambangan. Karena desa tersebut merupakan desa 

yang rawan banjir karena kondisi desanya sebagian besar kontur tanahnya adalah 

dataran rendah.  

Pada tahun 2017 Dengan keberatan warga yang bersangkutan, dan laporan 

dari beberapa pemuda desa bahwasanya tambang tersebut harus diberhentikan 

dulu karena tidak memiliki surat izin atau dalam artian illegal. Pada saat itu DPR 

turun langsung di lokasi tersebut sehingga ke 3 (tiga) pihak tambang di proses dan 

diberhentikan sementara waktu. Semua alat-alatnya di sita dan bahkan ketiganya 

sempat di tahan di polres Bone sampai di selesaikan di pengadilan. 

Dengan pembelaan dari kuasa hukum di pengadilan yang mengangkat 3 

aspek manfaat untuk di pertimbangkan yaitu, 1) Manfaatnya sangat besar bagi 

pembangunan infrastruktur berbagai sarana dan prasarana desa, 2) memperbaiki 

ekonomi bagi pihak tambang dan masyarakat setempat, 3) merekrut banyak 

tenaga kerja dari desa itu sendiri. Maka setelah diputuskan di pengadilan dan 
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diterimanya pembelaan tersebut maka tidak lama kemudian, ke 3 (tiga) pihak 

tambang tersebut kembali beroperasi. Jadi semua sudah jelas bahwa mengapa 

pertambangan di daerah tersebut merupakan tambang illegal karena surat izin 

untuk melegalkan tidak bisa diterbitkan karena wilayah tersebut tidak termasuk 

daerah tambang. 

Kepala Seksi Pertambangan Dinas Perindustrian Kabupaten Bone, Afni 

mengatakan bahwa pihaknya telah turun ke lapangan untuk memantau aktivitas 

tambang. Bahkan bukan hanya Kecamatan Dua Boccoe yang mereka datangi, 

termasuk juga Kecamatan Ajangale dan Kecamatan Tellu Siattinge, dan 

memberikan surat kepada pemilik tambang illegal untuk menghentikan 

aktivitasnya. Tapi beliau mengaku bahwa beliau hanya memonitoring dan 

menyampaikan temuan. Setelah itu beliau berkoordinasi dengan pihak kepolisian 

untuk penerbitan tambang illegal. Karena kewenangan menutup dan 

menghentikan aktivitas tambang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi 

Sulawesi Selatan. Beliau pun meminta seluruh pemilik tambang illegal di 

Kabupaten Bone untuk mengurus izin. 

Dengan demikian, berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan 

aparat-aparat desa yang ada di Kecamatan Dua Boccoe, khususnya Desa 

Pakkasalo berupaya mengusulkan, menyampaikan dan menyurat kepada 

pemerintah kabupaten/kota (bupati) agar memproses perizinannya dan dilakukan 

peninjauan agar daerah tersebut dimasukkan dalam wilayah tambang tapi sampai 

saat ini belum ditindak lanjuti karena terhambat oleh Perda kabupaten. Aparat 

setempat berharap bahwa Perda Kabupaten Bone segera di perbaharui agar 
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Kecamatan Dua Boccoe, dimasukkan dalam wilayah tambang. Karena lokasi 

tersebut mempunyai potensi sumber daya alam yang baik, khususnya pasir yang 

manfaatnya sangat besar bagi pembangunan sarana dan prasarana di daerah itu 

sendiri dan Kabupaten Bone pada umumnya. 

Setelah melakukan wawancara dengan informan tentang penambangan 

yang ada di daerah tersebut yaitu Desa Pakkasalo, Kecamatan Dua Boccoe 

Kabupaten Bone dapat dilihat dari uraian wawancara dengan beberapa informan 

sebagai berikut: 

Bapak H.Jamaluddin Sabba,S.H sebagai Kepala Desa Pakkasalo 

mengatakan bahwa:  

“iya nak  di Desa Pakkasalo ini ada memang penambangan pasir di 

sungai sejak tahun 2015.Tapi yang mengoperasikan inimasyarakat desa 

disiniji. Ada 3 (tiga) lokasina tempati tambang itu dikelolah oleh Tambolo, 

H.Patang, M.Arif. dengan adanya ini pertambangan banyak keuntungan 

bukan hanya pihak tambang tapi juga semua wargaku yang dipekerjakan. 

Karena satu tambang itu mempekerjakan kurang lebih 20 orang. Jadi orang 

Pakkasalo tertampung kurang lebih 60 orang yang teratasi 

perekonomiannya. Jadi tidak masalah ada penambangan di disini karena 

bukan hanya memperbaiki ekonomi masyarakat tetapi juga besar sekali 

dampaknya dalam pembangunan di desa ini. Jadi kalo saya pribadi 

penambangan ini tidak bisa serta merta diberhentikan karena bagus sekali 

manfaatnya.
59

  

Kemudian beliau menambahkan: 

“Saya ti ak bisa larang ini tambang, karena saya tidak punya hak untuk 

itu. Lagian bermanfaat sekali. tapi disisi lain kalau liatki aturan undang-

undang jelasmi ini illegal karena ini wilayah tidak masuk area tambang 

sesuai Perda Kabupaten Bone. Jadi illegaki. Mau dibikinkan surat izin tidak 

bisa juga karena tidak bisa terbit surat izin kalau lokasinya tidak termasuk 

di wilayah tambang. Jadi susah kalau begini.tidak bisa juga bilang mau 

langsung diberhentikan, karena dengan adanya ini pertambangan sejahtera 

wargaku sama pembangunan di desa ini menjadi berkembang. Bukan 

karena dapatka juga keuntungan dari tambang ini,tidak ada sama sekali 

                                                             
59

H.JamaluddinSabba,S.H (54 Tahun), Kepala Desa Pakkasalo, Wawancara, 7 November 

2020. 



 

57 
 

keuntungan pribadiku. Tapi kan saya sebagai pemerintah (kepala desa) 

mendukung apapun yang membuat masyarakat saya sejahtera dan 

kemajuan pembangunan di desaku.selagi tidak merugikan toh. Jadi 

disiniAda 3 (tiga) manfaatnya ini tambang yaitu: Pembangunan berbagai 

sarana dan prasarana desa menjadi berkembang, memperbaiki ekonomi 

warga juga, merekrut banyak tenaga kerja  ari  esa ini”.
60

 

 Adapun tanggapan kepala desa mengenai informasi yang beredar 

diberitakan mengenai dampak tambang yang ada di desa tersebut: 

“Mengenai  ampak yang  i eritakan  saya se agai pemerintah setempat 

tidak sependapat, mengenai kerusakan jalan. Karena dari dulu memang 

sebelum ada ini tambang, runtuh memang mi jalanan. Tidak baek memang 

jalanan disini. Dan mengenai tepian sungai yang terkikis, karena memang 

dari dulu sungai disini menjadi langganan banjir kalau hujan, karena letak 

desa ini dataran rendah jadi sering terjadi banjir.akibatnya ini tepian 

sungai terkikis terus dan semakin meluas. Jadi begitu memangmi 

keadaannya sebelum ada ini tambang.tidak bisa memang dipungkiri adanya 

dampak dari pertambangan, mungkin ada. Tapi tidak sepenuhnya bilang 

dampak dari tambang ini. Ini juga sungai di muara kalau sudah diambil 

pasirna, terus hujan baru banjir, otomatis tertutupi lagi ini karena pasir 

dari hulu terseret turun. Jadi tidak adaji dampak signifikan yang terlalu 

merugikan. Malahan men atangkan keuntungan” 

 Adapun responden kepala seksi pertambangan Dinas Perindustrian 

Kabupaten Bone, Afni mengatakan bahwa: 

“Kami telah turun ke lokasi untuk memantau aktifitas tambang. Bahkan 

bukan memonitoring dan menyampaikan temuan. Setelah itu kami 

koordinasi ke pihak kepolisian untuk penerbitan tambang illegal. Karena 

kami tidak berwenang untuk menutup dan memberhentikan aktivitas 

tambang karena itu merupakan kewenangan pemerintah provinsi Sulawesi 

selatan. Kami hanya hanya kecamatan Dua Boccoe yang di datangi, tapi 

juga Kecamatan Ajangale dan Tellu Siattinge dan memberikan surat untuk 

penambang yang illegal. Tapi kami hanya meminta kepada seluruh pemilik 

tambang illegal di Kabupaten Bone untuk mengurus izin.
61

 

 Respon Kepala Desa mengenai hal tersebut yaitu: 
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“Kalau kita mengacu pa a peraturan  memang jelas. Ti ak perlu 

dipertanyakan lagi mengenai keillegalannya, karena sudah jelasmiillegal. 

Tapi pemerintah juga tidak boleh menutup mata mengenai ini. Harus 

memberikan solusi secepatnya. Sudah mi juga ditangani sebelumnya di 

tahun 2017. Kan ini mulainya beroperasi tahun 2015. Jadi ditahun 2017 

ditangani ini karena berhubung ada laporan-laporan dari luar. Jadi sempat 

juga turun langsung DPR ketempat ini. Dan ini masalah sudaah ditangani 

dari polres sampainya di pengadilan. Sampai ada putusan pengadilan. Dan 

tidak  bisa untuk memberhentikan karena mengacu pada aspek 

pemanfaatannya. Ada manfaat besar yang diberikan kepada Desa 

Pakkasalo ini. Makanya tetap beroperasi sampai sekarang. Saya sebagai 

kepala desa disini tidak masalahji. Tidak bisa serta merta dihentikan. 

Menunggu mami ini tanggapan dari pemerintah. Karena sudah banyakmi 

dilakukan untuk ini tambang, berapa kali ma menyurat bersama kepala 

desa yang lain di kecamatan ini, tapi sampai sekarang tidak digubris dan 

seolah pemerintah tidak mengurus dan memperhtikan masalah ini. Kalau 

untuk menanggulangi dampak tambang jangka panjang. Saya rasa tegakkan 

saja aturan atau biarkan saja beroperasi. Kecuali tiba-tiba ada dampak 

buruk yang merugikan sekali baru bisa dihentikan. Tapi kalau untuk 

sekarang tidak bisa. Dan tunggu-tunggu saja ini Perda diperbaharui dan 

Kecamatan Dua Boccoe dimasukkan jadi daerah tambang. Supaya tidak 

 ipermasalahkan lagi ke epannya”. 

 Adapun responden dari masyarakat setempat yaitu Salman ketika 

diwawancarai mengenai keberadaan tambang di daerahnya beliau mengatakan 

bahwa: 

“Betul memang ada ini tambang, baguski karena bagus penghasilan 

semenjak ada ini tambang karena kerjaki di situ baru lumayan lamami juga. 

Bagus perekonomian. Tapi sebenarnya dulu pro kontra. Karna ada yang 

diuntungkan ada juga sebagian kecilji yang merasa dirugikan.itupun bukan 

warga desa ini. Tapi tetangga desa. kayak dilokasinya itu Tambolo ada 

sedikit warga yang tinggal di desa sebelah marah i karna itu tanahnya 

semakin sempit i karna terkikis i.gara-gara itutambang.karena kan itu 

sungai dekat rumahnya. Saking marahnya itu warga pernah i 

mappangewang baru na lempari itu pa tambang kalo adai lagi ambil pasir 

terus na laporkan itu patambang di polisi. Baru ada berita muncul kayak 

seolah-olah na jelekkan sekali ini yang ambil-ambil pasir pa gara-gara ini 

katanya na rusak sekali jalanan baru na kasi longsor-longsor ini pinggiran 

sungai. Padahal tidak begitu sekaliji. Jadi itumi pernah ada DPR yang 

turun langsung ke sini liat i. jadi ini yang 3 tambang di suruh dulu berhenti. 
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Ditahan i dikantor polisi Baru diproses baru dibawai ke pengadilan. Tapi 

bebasji dan tidak lama itu  kem alimi lagi am il pasir”.
62

 

Awal menambahkan bahwa: 

“Mengenai jalanan Kan lamami beroperasi toh jadi itu trek pulang balek 

angkut pasir dan kayak tambah rusak jalanan. Tapi lama-lama toh ada 

pemuda desa yang protes karena begitui jalanan. Jadi itu trek yang sering 

lewat natongkankan pasir ta satu trek untuk itu perbaiki jalanan. Dan 

bagus-bagus mi juga na lewati setiap hari. dan ada juga uang pembayaran 

iuran rutin untuk itu mobil trek yang mengangkut pasir. Jadi bagus ji. 

Diperbaiki mi juga jalanan. Jadi tidak masalahji amanmi sampai sekarang. 

Harusnya itu pemerintah kabupaten mendukung ini tambang karena sudah 

banyak manfaat dari kegiatan ini bukan Cuma di sini tapi di seluruh 

kabupaten Bone”.
63

 

C. Perspektif SiyasahSyar’iyyah dalam pertambangan rakyat di Desa Pakkasalo 

Kecamatan Dua BoccoeKab.Bone 

 Pertambangan merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah SWT 

kepada seluruh makhluk ciptaan-Nya untuk dimanfaatkan secara baik. Ada sisi 

positif dan negative dari kegiatan tersebut. Agama Islam adalah agama yang 

koomprehensif, dengan karakteristik ini islam memperhatikan seluruh kebutuhan 

hidup manusia dan memilki aturan-aturan yang berkaitan social kehidupan 

manusia baik secara individu maupun social. Ajaran-ajaran moral yang 

terkandung dalam agama islam, itu penting bagi manusia, karena itu berasal dari 

Allah SWT. Dalam melakukan kegiatan pertambangan, juga perlu adanya 

perhatian terhadap makhluk hidup disekitar termasuk lingkungn hidup. Bahwa 

bumi, udara, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, termasuk barang 

tambang , merupakan karunia Allah SWT yang dapat dieksplorasi dan 

dieksploitasi untuk kepentingan kesejahteraan dan kemaslahatan (mafsadah). 
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 Dalam pandangan hukum Islam barang tambang adalah milik bersama 

(umum), dengan demikian tiada seorang pun yang berhak menguasainya bahkan 

memilikinya secara individu. Termasuk dalam hal ini kepengelolaan barang 

tambang tidak boleh dilakukan oleh perorangan (pribadi), karena milik umum 

maka harus dikelolah secara umum yang mana diwakili oleh negara atau 

pemerntah yang berwenang agar kemanfaatan dari barang tersebut dapat dirasakan 

oleh umum (masyarakat luas).
64

 

 Berkenaan dengan pengelola barang tambang, ulama kalangan Malikiyah 

dalam perkataan mereka yang masyhur, berpendapat bahwa segala sesuatu yang 

keluar dari perut bumi berupa barang tambang tidak bisa dimiliki dengan 

mengelolanya, akan tetapi barang tersebut menjadi milik Baitulmal kaum 

muslimin, yakni milik negara (pemerintah). Negaralah yang seharusnya 

menguasai barang tambang karena hukum menunjukkan pertimbangan maslahat 

umum menuntut agar terwujudnya keadilan maka harus dikelolah oleh pemerintah 

dalam suatu negara.
65

 Karena  dikhawatirkan barang tambang semacam ini 

ditemukan oleh orang-orang yang jahat dan tidak bertanggung jawab. Jika 

dibiarkan maka mereka akan membuat kerusakan besar dan kadang kala mereka 

berebut untuk mendaptkannya yang mengakibatkan pertumpahan darah (saling 

membunuh). Karena itu harta benda tersebut harus dikumpulkan dibawah 
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kekuasaan pemerintah yang merupakan wakil dari kaum muslimin, yang 

pemanfaatannya kembali kepada mereka (umat muslim) untuk kemaslahatan.
66

 

 Demikian pula apabila ada seorang atau bahkan sekelompok orang dalam 

suatu perusahaan (korporasi) yang melakukan kegiatan eksplorasi terhadap barang 

tambang maka mereka tidak boleh memilikinya, akan tetapi seluruhnya adalah 

milik umum kaum muslimin yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah. 

 Ibnu Qudamah dalam kitab besarnya Al-Mughni tentang I ya‟u al-mawat, 

mengatakan: Barang-barang tambang yang oleh manusia didambakan hasilnya 

dan dimanfaatkan tanpa biaya, seperti halnya garam,air,belerang,gas, mumia 

(semacam obat), petroleum, intan, dan lain-lain yang tidak bisa dihakmilikkan 

penggarapannya, tidak boleh dipertahankan hak kepemilikannya kepada seseorang 

sehingga kaum muslimin lainnya terhalang untuk mendapatkannya. Hal ini akan 

membahayakan,menyulitkan dan merugikan mereka. Karena barang tambang 

tersebut adalah milik umum, maka harus diberikan kepada negara untuk 

mengelolanya.
67

 

 Maksud dari pendapat Ibnu Qudamah, semua barang atau bahan tambang 

adalah milik orang banyak sekalipun diperoleh dari tanah hak milik khusus. Oleh 

karena itu, siapa saja yang menemukan barang tambang atau petroleum pada 

tanah miliknya tidak halal baginya untuk memilikinya secara individu. Barang 

tambang tersebut menjadi milik umum, maka harus diberikan kepada negara 

sebagai perwakilan rakyat untuk mengelolanya. 
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 Barang tambang pada masa sekarang menurut pertimbangan Jaribah dalam 

fikih ekonomi Umar bin al-Khathab, memiliki urgensi yang sangat besar bagi 

perkembangan ekonomi suatu negara, barang tambang telah menjadi kebutuhan 

primer dalam membangun peradaban, mendirikan industri. Sedangkan diantara 

karakteristik barang tambang adalah ketergantungannya pada faktor probabilitas 

(kemungkinan). Maksudnya bahwa upaya pencarian dan penelitian seringkali 

berdampak pada pengeksplorasian barang tambang dengan jumlah yang sangat 

besar melebihi dana pengeksplorasiannya. Itu berarti bahwa memberikan kepada 

individu hak kepemilkannya dan pengeksplorasiannya atau pengelolaannya akan 

berdampak pada pemusatan kekayaan (monopoli) ditangan mereka secara 

individu , selanjutnya akan berdampak pada kerancuan proses distribusi dan akan 

menafikan keadilan bagi semua warga negara pemilik sesungguhnya barang 

tambang tersebut.
68

 

 Di antara karateristik barang tambang yang lainnya adalah barang tambang 

dapat habis dan akan mengalami kelangkaan pada suatu hari. Oleh karena itu, 

harus ditetapkan langkah-angkah yang efektif tentunya dengan memperhatikan 

hak-hak generasi yang berikutnya terhadap barang tambang tersebut dan 

perbaikan lingkungan hidup. 

 Al-Qur‟an sebagai landasan dalam pemeliharaan lingkungan hidup  islam 

telah mewajibkan para pengikutnya untuk memperhatikan aturan-aturan yang 

berkaitan dengan lingkungan hidup dan melaksanakan hukum-hukum individu 

maupun social untuk menjaga, melindungi, dan memelihara lingkungan hidup. 
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Dalam perlindungan llingkungan hidup Allah berfirman dalam (QS. Al-A‟raaf 

[7]: 56) 

                    

 

Terjemahannya: 

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) 
memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak 
akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat 
Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”( S Al 
A‟raaf:56).

69
 

 

Hal ini sejalan dengan peringatan, bahwa kerusakan sebagai akibat 

perbuatan manusia, manusia pula yang akan merusaknya. Bahwa manusia sebagai 

khalifah di bumi ini memiliki amanah dan tanggung jawab untuk memakmurkan 

bumi seisinya. Hal ini terdapat dalam (QS. Ar-Ruum[30]: 41). 

                         

 

Terjemahannya: 

“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”).

70
 

 
Konsep agama Islam, terhadap perlindungan lingkungannya, dimulai 

dengan sebuah ilustrasi seorang guru memberikan penjelasan kepada muridnya 

tentang lingkungan hidup “pohon itu harus dijaga  dilestarikan  tidak boleh 

ditebang bukan karena memberikan keteduhan kepada kita melainkan harus 

dihormati sebagai ciptaan Allah SWT”.  erdasarkan Hadis Rasulullah SAW 
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“Barangsiapa yang menyayangi apa yang a a  i  umi maka  ia akan  isayangi 

oleh semua yang a a  i langit”. 

Lingkungan merupakan salah satu bagian daripada bumi olehnya itu harus 

dijaga dan dilestarikan sebagai wujud kepedulian untuk mewujudkan rasa cinta 

dan sayang terhadap ciptaan Allah SWT. Dalam hal ini perilaku moral dalam 

agama islam, memberi peringatan atas perbuatan ini atau itu terkait lingkungan 

hidup yang boleh dilakukan.
71

 

 Dalam perlindungan lingkungan hidup al-Qur‟an memberikan konsep 

Taskhir dan Istikhlaf sebagai acuan dalam membina interaksi manusia dengan 

alam. Taskhir berarti manusia diberi wewenang untuk menggunakan alam raya 

guna mencapai tujuan penciptanya sesuai dengan tuntunan ilahi.  Adapun 

Istikhlafberkaitan dengan penugasan Allah kepada manusia sebagai khalifah bumi. 

Kedua konsep tersebut menahan atau memberi acuan agar manusia tidak berbuat 

semena-mena apalagi membuat perusakan di muka bumi. Manusia harus 

bertindak sesuai yang diberikan kepadanya oleh Tuhanyaknikeseimbangan dan 

keserasian dalam penciptaannya agar tidak terjadi kerusakan.
72

 

 Penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia di dasarkan 

pada asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan dan asas manfaat yang 

bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan 

lngkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dan 

                                                             
71
Siti kotijah  “Islam dan Lingkungan Hidup Dibidang Pertambangan” Jurnal Yuridika, 

(Vol 26 No. 2 Mei-Agustus 2011), h.132. 
72
Siti kotijah  “Islam dan Lingkungan Hidup Dibidang Pertambangan” Jurnal Yuridika, 

(Vol 26 No. 2 Mei-Agustus 2011), h. 135. 



 

65 
 

pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa 

kepada Tuhan yang Maha Esa.
73

 

 Persoalan pengelolaan lingkungan hidup, (hak dan kewajiban) bukan 

semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah. Keterlibatan (peran serta) pihak 

swasta dan masyarakat juga sangat penting artinya dalam melaksanakan 

kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup. Sebab setiap orang dalam hal ini 

mempunyai hak dan kewajiban berperan serta yang sama dalam rangka 

pengelolaan lingkungan hidup.
74

 Oleh karena itu, dalam diri masyarakat harus 

tumbuh suatu kesadaran akan keberadaannya sehingga timbul hasrat untuk turut 

serta bersama pemerintah dalam membangun negara. 

 Terhadap masalah ini, ada pertanyaan di masyarakat mengenai hukum 

pertambangan dalam islam dan praktek pertambangan yang merusak lingkungan. 

Maka dari itu MUI menetapkan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan.  

Dalam firman Allah SWT (QS. Al-Hajj [22]: 65) 

                        

               

Terjemahannya: 

“Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah menundukkan bagimu 
(manusia) apa yang ada di bumi dan kapal yang berlayar di lautan dengan 
perintah-Nya. Dan dia menahan (benda-benda) langit agar tidak jatuh ke 
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bumi, melainkan dengan izin-Nya? Sungguh, Allah maha penyayang kepada 
manusia”.

75
 

 Ketentuan Hukum dalam Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

yaitu:
76

 

1. Pertambangan boleh dilakukan sepanjang kepentingan kemaslahatan 

umum, tidak mendatangkan kerusakan, dan ramah lingkungan. 

2. Pelaksanaan persyaratan sebagai acuan angka satu harus memenuhi 

persyaratan; 

3. Harus sesuai dengan perencanaan tata ruang dan perizinan yang 

berkeadilan; 

4. Harus dilakukan studi kelayakan yang melibatkan masyarakat pemangku 

kepentingan (stakeholders); 

5. Pelaksanaannya harus ramah lingkungan (greenmining; 

6. Tidak menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan serta perlu 

mengawasi (monitoring) berkelanjutan; 

7. Melakukan reklamasi, restorasi, dan rehabilitasi pascapertambangan; 

8. Penggunaan hasil tambang harus mendukung ketahanan nasional dan 

pewujudan keseahteraan masyarakat sesuai dengan amanat UUD; 

9. Memperhatikan tataguna lahan dan kedaulatan teritorial; 

10,11,12,13,14,15,16,dsb 
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17.  Kegiatan pertambangan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat angka 2 

dan angka 3 serta tidak mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat 

sekitar, hukumnya haram. 

18. Dalam hal pertambangan yang menimbulkan dampak buruk bencana angka 

3, penambang waib melakukan perbaikan dalam rangka menamin 

kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup. 

19. Menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk 

mewujudkan pertambangan ramah lingkungan hukumnya wajib. 

Adapun dalam hal rekomendasi Pemerintah Daerah yaitu:
77

 

1. Agar memberikan izin pertambangan yang menadi kewenangannya harus 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik yang terkait 

dengan tata ruang wilayah maupun tata lahan serta harus memperhatikan 

daya dukung dan daya tampung lingkungan. 

2. Agar meniingkatkan pengawasan dan pengawasan pelaksanaan reklamasi 

lahan pasca pertambangan dengan melibatkan masyarakat. 

3. Agar pengawasan mengawasi secara efektif terhadap konsistensi kegiatan 

pertambangan agar tidak menimbulkan dampak bagi kelangsungan 

lingkungan hidup. 

4. Agar tidak memberikan izin monopoli kepada pertambangan pihak 

tertentu. 

Adapun ketentuan dalam tokoh agama yaitu: 
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1. Mengembangkan pemahaman dan pengalaman agama dalam aspek 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam 

untuk mewujudkan kemaslahatan. 

2. Memberikan panduan guna mewujudkan kesadaran masyarakat dalam 

pemeliharanlngkungan hidup. 

3. Berperan serta dalam mewujudkan keseahteraanmsyarakat dan mencegah 

kerusakan lngkungan hidup akibat tindakan pengarahan dan pencegahan 

melalui dakwah yang bijaksana terhadap kebijakan dan pemangku 

kepentingan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Pertambangan rakyat di Desa Pakkasalo Kecamatan Dua Boccoe 

Kabupaten Bone, beroperasi sejak tahun 2015 sampai sekarang 

merupakan illegal karena tidak mengantongi izin. Dalam rangka 

pelaksanaan ketentuan UU Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan 

atas UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan 

Batubara (Minerba) bahwa IPR, IUP OP khusus pengangkutan dan 

penjualan,IUPJ, dan IUP untuk penjualan yang telah diterbitkan 

sebelum berlakunya UU Minerba yang masih berlaku, kepada Menteri 

Energi dan Sumber Daya Mineral dan wajib menyerahkan dokumen 

dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang 

ini berlaku. Berbagai upaya yang dilakukan oleh aparat pemerintah 

setempat mengusulkan untuk melegalkan lokasi tersebut akan tetapi 

sampai sekarang belum diproses. 

2. Dalam konsep Siyasah Syar‟iyyah Pertambangan dilakukan harus 

sesuai prinsip syariat, Ulama Malikiyah berpendapat bahwa negaralah 

yang seharusnya menguasai barang tambang karena hukum 

menunjukkan pertimbangan maslahat umum menuntut agar lebih 

terwujudnya keadilan menyeluruh maka harus dikelola oleh 

pemerintah dalam suatu negara. dalam perlindungan lingkungan hidup 

al-Qur‟an memberikan konsep Taskhir dan Istikhlaf sebagai acuan 
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dalam membina interaksi manusia dengan alam,agar tidak membuat 

kerusakan dimuka bumi. 

B.  Implikasi Penelitian 

1. Pelaksanaan UU Nomor 3 tahun 2020 perubahan atas UU Nomor 4 

tahun 2009 tentang Minerba mengenai kewenangan pemerintah dalam 

urusan pertambangan mineral dan batubara,dalam hal ini pemerintah 

daerah provinsi/pusat dan pemerintah daerah kabupaten/kota harus 

lebih bekerja sama dalam mengurus masalah pertambangan. Agar 

supaya tidak terjadi tumpang tindih dari beberapa masalah serta 

kewenangan dalam pengelolaannya. Sehingga masalah yang ada cepat 

ditangani khususnya mengenai pemberian izin kepada pihak 

penambang. Dan lebih memperhatikan daerah yang mempunyai 

potensi sumber daya alam untuk dimanfaatkan sebagaimana mestinya.  

2. Apabila Perda kabupaten belum ada perubahan, disamping berjalannya 

pemanfaatan sumber daya yang ada di lokasi tersebut yang sangat di 

butuhkan, maka harusnya pemerintah kabupaten membuat peraturan 

bupati untuk melegalkan kegiatan pertambangan yang ada agar 

beroperasi sesuai aturan dan tidak melanggar amdal serta tata kota. 

Karena mempunyai potensi yang baik khususnya pasir yang sangat 

bermanfaat untuk kemajuan pembangunan sarana dan prasarana di 

Kabupaten Bone. 
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Gambar 1.1 Penelitian mewawancarai warga Desa Pakkasalo Kecamatan Dua 

Boccoe Kabupaten Bone 

 

  

Gambar 1.2 Penelitian mewawancarai Kepala Desa Pakkasalo Desa Pakkasalo 

Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone 
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Gambar 1.3 Penelitian Melakukan Observasi Jalanan Desa Pakkasalo 

Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone 

 

 

 

Gambar 1.4 Penelitian Melakukan Observasi di Lokasi Pertambangan Desa 

Pakkasalo Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone 
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Gambar 1.5 Penelitian Melakukan Observasi Sungai Desa Pakkasalo 

Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone 
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Gambar 1.6 Wawancara Online Pemuda Desa Desa Pakkasalo Kecamatan Dua 

Boccoe Kabupaten bone 

 

   

Gambar 1.7 Wawancara Online Pemuda Desa Desa Pakkasalo Kecamatan Dua 

Boccoe Kabupaten Bone 

   

Gambar 1.8 Pelaksanaan Ketentuan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang 

Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan 

Batubara (UU Minerba) 
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Gambar 1.9 Wawancara Online Pemuda Desa Desa Pakkasalo Kecamatan Dua 

Boccoe Kabupaten Bone 
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