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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. konsonan 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Tsa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha Ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر 

 Za Z Zet ز 

 Sin S es س 

 Syin Sy es dan ye ش 

 Shad Ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Dhad Ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Tha Ṭ te (dengan titik di bawah) ط 

 Dza Ẓ zet (dengan titik di ظ 
bawah) 

 ain „ apostrof terbaik„ ع

 Gain G eg غ

 Fa F Ef ف 

 Qaf Q Qi ق 

 kaf K Ka ك

 Lam L Ei ل

 Mim M Em م

 nun N En ن

 Wawu W We و

 ha H Ha ه

 hamzah ‟ Apostrof أ

 ya‟ Y Ye ي
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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 vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

 

 
 

3. Maddah 

 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. Ta’Marbutah 

 
Transliterasi untuk ta marbutahada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau 

mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, yang transliterasinya adalah [t]. 

Tanda Nama Haruf Latin Nama 
 FATḤAH A A  ـــ  
 KASRAH I I  ـــ  
 ḌAMMAH U U  ـــ  

 

 

Harakat dan Huruf 

 

Nama 
 

Huruf dan Tanda 

 
Nama 

 Fathah dan 

alif atau ya 

A a dan garis 

di atas 

 Kasrah dan ya I i dan garis 

di atas 

 Dammah dan 

wau 

U u dan garis 

di atas 
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sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya 

adalah [n]. 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan 

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

maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah (i). 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan hurufلآ(alif 

lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf 

qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

7. Hamzah 

Aturan translitersi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi hamzah 

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

tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

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 tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi 

ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari Alquran), 

sunnah, khusus dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari 

satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 

9. Lafz al-Jalalah (الله) 
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Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-Jalalah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedomaan ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

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

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

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

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 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). 
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Nama : Sri Aulia Almadani Albar 

NIM : 10300119088 

Judul : Analisis Fiqh Bi’ah Terkait Dampak Pengelolaan Tambang Galian 

C Terhadap Lingkungan Hidup di Desa Balong, Kecamatan Ujungloe, 

Kabupaten Bulukumba 

Aktifitas dari pertambangan galian C (jenis pertambangan Pasir, tanah, 

batu krikil dan batu gamping) yang semakin hari semakin melonjak, kebutuhan 

akan bahan material sangat penting untuk menunjang pembangunan pribadi 

maupun pembangunan di suatu wilayah, Kabupaten, atau Kota. Skripsi ini 

menyoroti dampak dari pertambangan  galian C terhadap lingkungan  hidup di 

Desa Balong, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba. Kerusakan yang 

terjadi didominasi akibat kurangnya pertimbangan dan pemahaman terkait 

masalah yang timbul dalam perencanaan, peroperasian dan mengatasi kerusakan 

pascatambang. Pentingnya penerapan Fiqh Bi’ah dalam menjaga Lingkungan 

untuk menwujudkan kemaslahatan umat kerena memberi batas batas kepada 

manusia dalam mengambil tindakan. 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan 

pendekatan normatif (syar’i) dan sosiologis. Metode pengumpulan data yang 

digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan penelusuran referensi. 

Lalu teknik pengelolaan data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini terdapat dampak negatif yang dirasakan oleh 

masyarakat Desa Balong akibat pertambangan galian C. pendirian tambang ilegal 

yang menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem lingkungan hidup dan 

merusak sektor sosial dan ekonomi. Adapun dampak yang di timbulkan seperti, 

1). Rusaknya sektor pertanian warga, 2). Rusaknya akses jalan, 3). Eksplorasi 

tambang. Untuk meminimalisir kerusakan lingkungan yang terjadi penting untuk 

menerapkan fiqh Bi’ah untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Fiqh bi’ah 

memberikan batasan, landasan dan bagaimana cara bertindak bagi seorang muslim 

dalam menyikapi kerusakan lingkungan. Seperti, 1) menjaga lingkungan sama 

dengan menjaga agama (hifz al-din), 2). Menjaga lingkungan sama dengan (hifz 

al-nafs), 3). Menjaga lingkungan sama dengan menjaga keturunan (hifdz al-nasl), 

4). Menjaga lingkungan sama dengan menjaga akal (hifz al-aql), 5). Menjaga 

lingkungan sama dengan menjaga harta (hifz al-mal). 

Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya peran pemerintah dan 

masyarakat berkolaborasi dalam menegakkan hukum dan melestarikan 

lingkungan hidup, agar lingkungan tetap terjaga untuk mewujudkan kemaslahatan 

umat. Sebab kurangnya penegakan hukum dari pemerintah dan kesadaran 

masyarakat akan pentingnya lingkungan hidup menyebabkan pelaku penambang 

ilegal melakukan eksplorasi dengan semena mena. 
 

Kata kunci: fiqh Bi’ah, tambang galian c, lingkungan hidup. 



BAB I 

1 

 

 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara kepulauan (archipelagio state) terbesar di 

dunia. Secara geografis negara kepulauan nusantara ini terletak di sekitar 

khatulistiwa antara 94°45′ BT- 141°01′ BT dan dari 06° 08′ LU-11°05′ LS serta 

diapit oleh dua benua yaitu Asia dan Australia dan dua samudera yaitu Pasifik dan 

Hindia yang membentang dari Barat ke Timur sepanjang 5.110 km dan dari Utara 

ke Selatan 1.888 km.1 Wilayah Indonesia enam puluh lima persen (65%) dari 

seluruh wilayahnya ditutupi oleh laut. Luas total perairan laut Indonesia mencapai 

5,8 juta km2, terdiri dari 0,3 juta km2 perairan teritorial, dan 2,8 juta km2 perairan 

nusantara, ditambah dengan luas ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) 

sebesar 2,7 juta km2.2 Jumlah pulaunya mencapai 17.507 buah, serta memiliki 

garis pantai sepanjang 81.000 km, merupakan garis pantai terpanjang kedua di 

dunia setelah Kanada.3 

Pertambahan penduduk telah meningkatkan kebutuhan terhadap sandang, 

pangan, papan, air bersih dan energi. Hal tersebut mengakibatkan konsekuensi 

akan memerlukan lahan yang luas melakukan aktivitas dan memanfaatkan sumber 

daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Eksploitasi sumber daya alam 

yang berlebihan akan berdampak pada penurunan kelestarian sumber daya alam 

dan fungsi lingkungan. Akibat dari Eksploitasi yang berlebihan terhadap alam dari 

laut, daratan dan udara ini dapat mengancam kelestarian Sumber Daya Alam 

hingga menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Banyaknya 

kepentingan serta kebutuhan manusia yang makin hari tidak efisien dan hanya 

 

 

1 H. Sabarno, Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan dan Pengelolaan Pulau-Pulau 

Indonesia di Wilayah Perbatasan. Dalam O.C. Kaligis & Associates, Sengketa Sipadan-Ligitan, 

Mengapa Kita Kalah, (Jakarta, 2003), h. 60. 
2 Etty R. Agoes (ed), Dimanahkah Batas-Batas Wilayah Kita Di Laut? (Jakarta: 

Departemen Kelautan dan Perikanan, 13 Desember 2000), h. 1. H.1., Lusy K. F. R. Gerungan, 

“Penegakan Hukum Di Wilayah Perairan Indonesia”, Jurnal Lex et Societatis, Vol. IV/No. 5/Mei, 

(Manado: Fakultas Hukum Unsrat, 2016), h. 7. 
3 Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Rencana Strategis 

Direktorat Jenderal Tata Ruang 2015-2019 (Jakarta, 2015), h. 2.1. 
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memikirkan tentang dirinya sendiri, akibatnya menimbulkan kerusakan pada 

lingkungan.4 

Seseorang memiliki peran yang sangat penting dalam mempengaruhi 

lingkungan, manusia bergantung pada alam untuk memenuhi kebutuhan hidup 

baik primer, sekunder, sandang dan papan (tempat tinggal). Konsep dan prinsip 

manusia dan lingkungan adalah keseimbangan, peran manusia adalah menjaga 

ekosistem yakni memelihara dan melestarikan alam, karena manusia bergantung 

pada alam maka lebih mudah memenuhi kebutuhan jika ekosistem alam terjaga. 

Bukan hanya alam yang harus di jaga melainkan semua makhluk yang bukan 

manusia karena mereka juga dapat membantu untuk menjaga keseimbangan 

ekosistem. Namun Alam di perlakukan tidak adil oleh manusia yang serakah dan 

rakus dalam memanfaatkan alam tampa mempertimbangkan fungsi alam. 

Padahal manusia adalah khalifah, mengurus, dan memanfaatkan dan 

memelihara yang diamanahkan lansung oleh Allah SWT, untuk mempergunakan 

bumi dan segala isinya dengan sebaik-baiknya dengan menjaga keberlansungan, 

keseimbangan dan kelestarian alam guna kepentingan seluruh makhluk hidup 

yang Allah SWT ciptakan. Namun celakanya pesan ini seringkali di abaikan 

sehingga membawa dampak buruk/petaka terhadap lingkungan, berupa bencana 

alam.5 

Dalam QS Ar-rum/30: 41. 

 

لُوْا لَعَلَّهُ  يْ عَمى يْ قَهُمْ بَ عْضَ الَّذى ى النَّاسى لىيُذى اَ كَسَبَتْ ايَْدى عُوْنَ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرى وَالْبَحْرى بِى  مْ يَ رْجى
Terjemahannya: 

  
“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan 

manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari 

(akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.6 

 

 
 

4 M. Abdurrahman, Dinamika Masyarakat Islam Dalam Wawasan Fikih, (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2002), h. 130. 
5 Yusuf Al-Qaradhawi, Islam Agama Ramah Lingkungan, (Cet.I; Jakarta: Pustaka Al- 

Kautsar, 2001), h. 24. 
6 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahanya (Jakarta: PT. Drarma karsa 

Utama, 2019) h. 408. 
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Ayat di atas menjelaskan bahwa dampak yang terjadi akibat kerusakan di 

bumi disebabkan oleh ulah manusia, dan ayat di ataspun telah menjadi peringatan 

kepada kita semua, bahwa hakikat manusia adalah perusak. 

Dalam fiqh modern, fiqh lingkungan atau fiqh bi’ah bertujuan guna 

mengatasi masalah lingkungan dari pandangan yang lebih ringkas dengan 

memberikan patokan (peraturan   perundang-undangan). Bagian dari entitas fiqh 

ini adalah interaksi dengan lingkungan, rehabilitasi lingkungan yang rusak. 

Hukum perlindungan lingkungan adalah fardhu kifayah.7 

Usaha di bidang pertambangan merupakan usaha yang dilakukan oleh 

manusia dengan maksud untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Galian tambang 

merupakan proses atau penggalian meneral yang di lakukan di atas air maupun di 

bawah permukaan tanah. 

Galian C atau galian yang di kenal dengan galian pasir, batu yang kecil. 

Pasir dan batu banyak di temui di beberapa tempat di antaranya di sekitar gunung 

berapi, laut, sungai dan di dalam tanah. Galian C biasanya digunakan sebagai 

bahan dasar untuk pembangunan insfrastruktur, baik pembangunan secara pribadi 

maupun pemerintah. Karena banyaknya kebutuhan dan permintaan, oleh karena 

itulah mulai banyak orang yang melakukan penambangan galian C. 

Akibatnya banyak sekali dampak yang akan di timbulkan. Pada umumnya 

pengusaha penambangan galian C ini menggunakan alat-alat berat untuk 

mengeruk galian sehingga meninggalkan lubang-lubang besar dan menggunakan 

truk-truk besar yang digunakan untuk pendistribusian akibatnya akan kerusakan 

lingkungan dan akan mengkatkan erosi di daerah sekitar.8 Akbat dari pelebaran 

arus sungai yang akibat erosi leteral menyebabkan pendangkalan sungai dan 

mengurangi debit air sungai. pada musim kemarau daerah tersebut akan kesulitan 

mencari air disungai dan muka air sungai akan menurun sejalan dengan 

menyusutnya debit air sungai.9 Terkait masalah fisik yang terdapat juga masalah 

 
 

7 Ali Yafie, Merintis Fiqih Lingkungan Hidup, (Jakarta, Ufuk Press, 2006). h.70 
8 Muhammad Yunus, (46 tahun), Tokoh Pendidikan Desa, wawancara, desa balong, 22 

Oktober 2022. 
9 Suparna Niniek, Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan, (Cet. II; 

Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 124. 
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lain seperti pencemaran air. Hal ini dapat terjadi karena tetesan minyak dari alat 

berat yang digunakan dan proses mengerukan material di dalam air sehingga air 

bercampur minyak. 

Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan terdapat lokasi lokasi 

penambangan bahan galian C, khususnya batu, krikil dan pasir. Pada beberapa 

lokasi penambangan merupakan daerah aliran sungai. Tepatnya pada desa Balong, 

Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba terdapat penambangan pasir yang 

merupakan bahan galian C dan jumlah penambagan yang terdapat di desa Balong 

ini terdapat 7 mesin penambang. Akibat penambangan bahan galian C yang belum 

efektif banyak petani yang merasa dirugikan kerana terjadi krisis air di Desa 

Balong, banyaknya lubang lubang yang besar yang tidak di pergunakan lagi dan 

pada saat hujan lubang-lubang tersebut di genangi air yang berpotensi menjadi 

sumber penyakit karena menjadi sarang nyamuk, selain itu akses jalan di sekitar 

pertambanga juga banyak mengalami kerusakan dan polusi udara akibat 

banyaknya truk besar yang sering melintas. 

Mengingat begitu banyak dampak yang di timbulkan akibat galian C ini 

sehingga dibutuhkan upaya untuk mengatasi dampak negatif dari intensifikasi dari 

penambangan pasir, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “Analisis Fiqh 

Bi'ah Terkait Dampak Pengelolaan Tambang Galian C Terhadap 

Lingkungan Hidup Di Desa Balong, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten 

Bulukumba” 

 

B. Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Kerusakan lingkungan hidup dapat diartikan sebagai proses deterioritas 

atau penurunan mutu lingkungan. Deterioritas lingkungan ini ditandai dengan 

hilangnya sumber daya tanah, air, udara, punahnya flora dan fauna liar dan 

kerusakan ekosistem. 

Kerusakan lingkungan hidup memberikan dampak lansung langsung bagi 

kehidupan manusia. Lingkungan menjadi salah satu faktor penting yang 

menentukan tinggi rendahnya resiko bencana alam di suatu kawasan. 
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2. Deskripsi Fokus 

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai skripsi ini, 

pokok masalahnya adalah: “Analisis Fiqh Bi'ah Terkait Dampak Pengelolaan 

Tambang Galian C Terhadap Lingkungan Hidup Di Desa Balong, Kecamatan 

Ujungloe, Kabupaten Bulukumba”. 

a. Fiqh Bi‟ah adalah sebuah fiqh yang menjelaskan sebuah aturan tentang 

perilaku ekologis masyarakat muslim berdasarkan teks syar'i dengan 

tujuan mencapai kemaslahatan dan melestarikan lingkungan. 

b. Tambang galan C merupakan usaha penambangan yang bergerak pada 

jenis pertemabngan Tanah, pasir , krikil, batu gamping, marmer, tambang 

galian C ini juga identik dengan pertambangan rakyat. 

c. Kerusakan lingkungan hidup akan mengakibatkan suatu perubahan sifat- 

sifat unsur-unsur lingkungan yang berakibat peran dan arti penting 

lingkungan hidup bagi kehidupan menjadi terganggu, bahkan tidak 

berfungsi lagi. 

Kerusakan lingkungan menyebabkan kerusakan degeneratif lingkungan 

malalui habisnya aset alam seperti air, tanah, dan udara termasuk 

ekosistem, intrusi habitat, pemusnahan satwa liar, dan pencemaran 

lingkungan. 

C. Rumusan Masalah 

Agar penulisan proposal ini lebih efisien dan efektif, maka penulis akan 

membagi permasalahan yang timbul dalam pembahasan, serta adanya konsistensi 

dengan ruang lingkup dan objek yang akan dibahas dalam skripsi ini berkaitan 

dengan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti membatasi 

rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana Persepsi Masyarakat Desa Balong Kecamatan Ujung Loe 

Kabupaten Bulukumba terhadap Dampak Pengelolaan Tambang Galian C 

Terhadap Lingkungan Hidup? 

2. Bagaimana Analisis Fiqh Bi'ah Terkait Dampak Pengelolaan Tambang 

Galian C Terhadap Lingkungan Hidup Di Desa Balong, Kecamatan Ujung 

Loe, Kabupaten Bulukumba? 
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D. Kajian Pustaka 

1. Karya Ilmiah yang disusun oleh Asril, dengan judul “Dampak Pertambangan 

Galian C Terhadap Kehidupan Masyarakat Kecamatan Koto Kampar Hulu 

Babupaten Kampar” karya lmiah ini lebih menjelaskan mengenai dampak 

pertambangan galian C terhadap kehidupan sosial masyarakat dan ekonomi 

masyarakat. 

2. Karya Tulis Ilmiah yang disusun oleh Muhammad Dzikirullah H. Noho, 

Nurul Azhar dengan Judul “Implikasi Pengelolaan Galian C Terhadap 

Lingkungan Hidup Di Wilayah Ngoro Kabupaten Jombang Dalam 

Perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2017 

Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Hukum 

Islam” namun dalam Karya Ilmiah ini lebih membandingan hukum positif 

dan hukum islam. 

3. Karya Ilmiah oleh Muh. Sabaruddin Sinapoy dengan judul “Analisis Fiqh 

Lingkungan Terkait Penyalahgunaan Pengelolaan Pertambangan Terhadap 

Kerusakan Lingkungan Hidup” dalam tulisan ini lebih berfokus pada 

konsep moral Islam. 

4. Karya ilmiah oleh Marini, Sumbangan Baja, Iqbal Sultan dengan judul 

“penerimaan informasi dampak penambangan pasir bagi kerusakan 

lingkungan hidup di kalangan penambang pasir ilegal di Desa Jeneberang 

Kabupaten Gowa” tulisan ini lebih berfokus kepada tambang ilegal yang 

belum mempunyai proses perizinan. 

5. Skripsi dari Yoga Fratama dengan judul “Upaya Pemerintah Dalam 

Menanggulangi Dampak Galian Tambang Type C (Studi Kecamatan 

Sekernan Kabupaten Muaro Jambi) namun pada Skipsi ini tidak 

menjelaskan meneganai Analisis Fiqh Bi’ah dalam dampak galian tambang 

C. 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Bertitik tolak dan permasalahan dalam penulisan maka penulis dalam 

menyusun proposal ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai, antara lain: 

a. Untuk mengetahui Persepsi Masyarakat Desa Balong Kecamatan 

Ujungloe Kabupaten Bulukumba terhadap Dampak Pengelolaan 

Tambang Galian C Terhadap Lingkungan Hidup. 

b. Untuk mengetahui Analisis Fiqh Bi'ah Terkait Dampak Pengelolaan 

Tambang Galian C Terhadap Lingkungan Hidup. 

2. Manfaat penelitian ini adalah: 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas kajian dan 

khasanah ilmu pengetahuan, terutama mengenai Dampak Pengelolaan Tambang 

Galian C Terhadap Lingkungan Hidup di Desa Balong, Kecamatan Ujung Loe, 

Kabupaten Bulukumba. 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkam dapat menjadi masukan bagi 

penegak hukum, institusi penegak hukum, mahasiswa serta yang lainnya. 



 

 

 

 

BAB II 

KAJIAN TEORITIS 

A. Pengelolaan Tambang 

1. Kegiatan Pertambangan 

a. Pengertian Pertambangan 

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan 

Mineral dan Batubara Pasal 1 butir (1) disebutkan Pertambangan adalah 

kegiatan teknologi, dan bisnis yang berkaitan dengan industri pertambangan 

mulai dari prospeksi, eksplorasi, evaluasi, penambangan, pengolahan, 

pemurnian, pengangkutan, sampai pemasaran.1 Pertambangan dengan arti lain 

yaitu: sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, 

pengelolaan dan pengusaha mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan 

umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengelolaan dan 

pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.2 

Pertambangan merupakan suatu industri dimana galian mineral diproses 

dan dipisahkan dari material pengikut yang diperlukan. Dalam industri 

mineral, proses untuk mendapatkan mineral-meneral pengikut yang tidak 

diperlukan dan akan menjadi limbah yang memiliki kontribusi yang sangat 

signifikan pada pencemaran dan degradasi lingkungan. 

b. Pengertian usaha pertambangan 

Usaha pertambangan merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan 

pemanfaatan sumber daya alam tambang (bahan galian) yang terdapat di 

dalam bumi Indonesia.3 

c. Proses kegiatan Pertambangan 

Pada umumnya proses pembukaan lahan tambang dimulai dengan 

pembuatan jalan masuk, pembersihan lahan (land clearing) yaitu 

 

1 Hepryandi luwyk Djanas Usup, Penentuan Prioritas Program Pascatambang 

Pertambangan Batubara Pt. Xyz Menggunakan Metode Analythic Hierarchy Process (Ahp). 

(t.th.), h. 1. 
2 Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan dan Batubara. 
3 Salim, Hukum Pertambangan Di Indonesia, (Cet. VII; Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2005), h. 53. 
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menyingkirkan dan menghilangkan penutup lahan berupa vegetasi, tumbuhan 

perdu dan pohon-pohon, kemudian dilanjutkan dengan penggalian dan 

pengupasan tanah bagian atas (top soil) atau dikenal sebagai tanah pucuk. 

Setelah itu dilanjutkan kemudian dengan pengupasan batuan penutup, 

tergantung pada kedalaman bahan tambang berada. Proses tersebut secara 

nyata akan merubah bentuk topografi dari suatu lahan, baik dari lahan yg 

berbukit menjadi datar maupun membentuk lubang besar dan dalam pada 

permukaan lahan khususnya terjadi pada jenis surface mining. Dari setiap 

tahapan kegiatan berpotensi menimbulkan kerusakan lahan. 

d. Kebijakan Publik di Bidang Penambangan. 

Kebijakan publik adalah cara kita membaca kemanah arah pembangunan 

menurut rezim. Kebijakan publik yang dihasilkan menunjukan apa yang 

menjadi prioritas dalam pemerintahan. Setiap pemerintahan harus 

menyesuaikan fokus pada mepemrintahan sesuai dengan perkembangan saat 

ini, namun tetap pada tujuan utamannya yaitu kesejahteraan warga negara. 

Rianto nugraho mengatakan bahwa kebijakan publik sebagai menajeman 

untuk mencapai tujuan nasional, kebujakan publik harus mudah dipahami 

karena bermakna “hal-hal yang dikerjakan untuk mecapai tujuan nasional” 

serta kebijakan publik sejatinya harus mudah diukur karena ukurannya sudah 

jelas, yakni sejauh mana kamajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh.4 

2. Kewenangan pemerintah dalam bidang Penambangan. 

a. Peraturan daerah Nomor 23 Tahun 2014 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah 

membawa perubahan paragdigma penyelanggaraan kewenagan pemerintah 

terkait pengeloaan Sumber daya Alam, termasuk pada bidang pertambangan 

mineral dan batubara. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah provinsi. 

Hal ini tercantum dalam pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

 

 
 

4 Riant Nugroho D. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi, (Indonesia: 

PT. Elex Media Komputindo, 2023). h.171. 
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Kewenangan pemerintah pusat dalam pemerintah Provinsi dalam bidang 

pertambangan dapat dilihat dalam lampiran undang-undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam lampiran tersebut dicantumkan 

mengenai pembagian kewenangan antar pemerintah pusat, pemerintah 

provinsi dan pemerintah kabupaten.5 Kewenangan Pemerintah Pusat dalam 

bidang energi dan sumber daya mineral khususnya mineral dan batubara, yaitu 

sebagai berikut: 

1) Penetapan wilayah pertambangan sebagai bagian dari rencana tata ruang 

wilayah nasional, yang terdiri atas wilayah usaha pertambangan, wilayah 

pertambangan rakyat dan wilayah pencadangan negara serta usaha 

pertambangan khusus; 

2) Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara 

serta wilayah izin usaha pertambangan khusus; 

3) Penerapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan 

batuan lintas daerah provinsi dan wilayah laut lebih dari 12 mil; 

4) Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam, batubara dan batuan 

pada: 

a) Wilayah izin usaha pertambangan yang berada pada wilayah lintas 

daerah provinsi 

b) Wilayah izin usaha pertambangan yang berbatas lansung dengan 

Negara lain. 

c) Wilayah laut lebih dari 12 mil. 

5) Penerbitan izin usaha pertambangan dalam rangka penanaman modal 

asing; 

6) Pemberian izin usaha petambangan khusus mineral dan batubara. 

7) Pemberian registrasi izin usaha pertambangan dan penetapan jumlah 

produksi setiap daerah provinsi untuk komoditas mineral logam dan 

batubara; 

8) Penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk 

pengolahan dan pemurnian yang komoditas tambangnya berasal dari 

5 Peraturan Daerah, tentang Pemerintah Daerah. Nomor 23 Tahun 2014. 
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daerah produksi lain di luar lokasi fasilitas pengolahan dan pemurnian, 

atau impor serta dalam rangka penanaman modal asing; 

9) Penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar 

dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal 

asing yang kegiatan usahanya di seluruh wilayah Indonesia; 

10) Penetapan harta patokan mineral logam dan batubara 

11)  Pengelolaan inspektukter tambang dan pejabat pengawasan 

pertambangan. 

Sedangkan kewenangan pemerintah Provinsi adalah sebagai berikut: 

 
1) Penetapan wilayah izin usaha pertambangan Mineral bukan logam dan 

batuan dalam satu daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 

mil 

2) Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara dalam 

rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha 

pertambangan daerah yang berada dalam satu daerah provinsi termasuk 

wilayah laut sampai dengan 12 mil laut; 

3) Penerbitan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan 

dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha 

pertambangan yang berada dalam satu daerah provinsi termasuk wilayah 

laut sampai dengan 12 mil laut; 

4) Penerbitan izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, 

batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan 

rakyat; 

5) Penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk 

pengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam 

negeri yang komoditas tambangnya berasal dari satu daerah provinsi 

yang sama 

6) Penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar 

dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya 

dalam satu daerah provinsi 
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7) Penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan.6 

b. Sosialisasi Perda No. 7 Tahun 2016 

Sosialisasi pada hakikatnya merupakan proses yang dilalui seseorang 

untuk memperoleh wawasan, sikap dan orientasi terhadap suatu hal yang 

dalam hal ini kebijakan tentang pertambangan. Hal ini merupakan tanggung 

jawab para pengampu kebijakan untuk menyampaikan kepada masyarakatnya 

menyangkut aturan-aturan main yang telah mereka tetapkan dalam hal 

pertambangan. Kebijakan ini juga membuka peluang kepada setiap warga 

Negara Indonesia yang berminat untuk melakukan penambangan di wilayah 

Kabupaten Bulukumba, selama tetap mematuhi ketentuan-ketentuan yang 

ditetapkan oleh pemerintah setempat. 

Dalam kebijakan ini Pemerintah Kabupaten Bulukumba mengatur hal-hal 

sebagai berikut: 

1) Tiga kecamatan yang mengalami perubahan penggunaan lahan dari 

pertanian menjadi non pertanian antara lain terdapat di wilayah 

Kecamatan Bulukumpa, Kajang, dan Kindang. Kegiatan lain yang 

diperoleh adalah adanya pertambangan tanah liat di lahan persawahan, 

sebagai bahan baku bata merah, seperti di wilayah Kecamatan Ujungloe. 

Dari sub sektor pertanian, pertambangan tanah liat tersebut dapat 

merugikan, karena mengurangi luas lahan produksi dan menyisakan 

tanah dengan kualitas kesuburan yang lebih rendah.7 

2) Titik berat isu lingkungan hidup adalah persoalan lingkungan yang 

terkait dengan tekanan akibat aktivitas kegiatan manusia dan kerentanan 

yang terkait dengan bencana alam yang lebih disebabkan oleh proses 

alamiah. Pada Kabupaten Bulukumba, persoalan lingkungan tampaknya 

lebih banyak diakibatkan oleh aktivitas kegiatan manusia, terutama 

kegiatan di bidang pertambangan yang dilakukan oleh rakyat. Makin 

maraknya kegiatan penambangan batuan dan mineral yang dilakukan 

oleh masyarakat baik di daerah aliran sungai (DAS) maupun pada lahan 

6 Peraturan Daerah, tentang Pemerintah Daerah. Nomor 23 Tahun 2014. 
7 Kebijakan Bupati Terhadap Pengelolaan Tambang Material Desa Balong Kecematan 

Ujungloe Kabupaten Bulukumba, nomor 7 tahun 2016. 



13 
 

 

 

 

 

 

 

kering lainnya, bila tidak memperhatikan lingkungan sudah tentu akan 

menimbulkan dampak negatif. Hal ini terjadi karena bekas-bekas galian 

tambang yang dilakukan masyarakat ternyata sebahagian besar 

ditinggalkan begitu saja. Kondisi yang demikian menimbulkan dampak 

negatif terhadap lingkungan. Selain itu, pencemaran lingkungan 

pengelolaan juga dipengaruhi belum optimalnya penanganan sampah 

dan limbah rumah tangga. 

Pertambangan dan limbah adalah dua hal yang nyaris tidak 

terpisahkan, para penambang umumnya, setelah wilayah 

penambangannya tidak lagi menghasilkan, maka serta merta mereka 

meninggalkannya tanpa niat baik untuk memperbaikinya. Hal ini, tidak 

terlepas dari longgarnya pengawasan dari pemerintah, yang sejak awal 

tidak punya posisi tawar untuk „menekan ‟pengusaha tambang agar 

tetap memelihara lingkungan sebelum, selama dan sesudah kegiatan 

penambangan. Meninggalkan „luka‟ bagi lingkungan sekitar dan 

berakibat buruk bagi masyarakat sekitarnya. Kisah Lumpur Lapindo 

merupakan kasus nyata masalah pertambangan yang tidak 

memperhatikan nilai-nilai lingkungan hidup. 

Dampak negatif lainnya dalam penambangan sebagian besar akan 

mempengaruhi kondisi tanah dan air wilayah sekitarnya, polusi suara, 

debu, keragaman hayati dan yang terburuk mempengaruhi kesehatan 

manusia. Dampak buruk penambangan sedari awal bisa di cegah dengan 

melibatkan masyarakat dalam pengawasannya dan ketegasan pemerintah 

dalam penidakannya. 

3) Kawasan peruntukan pertambangan Bab II Gambaran Umum Kondisi 

Daerah RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2021 13 Kawasan 

peruntukan wilayah pertambangan terdiri atas usaha pertambangan 

mineral dan batubara yang ditetapkan di sebagian wilayah di seluruh 

Kecamatan di Kabupaten Bulukumba, sedangkan pertambangan minyak 

dan gas bumi ditetapkan di wilayah perairan laut Kabupaten Bulukumba 
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yang meliputi sebagian wilayah Kajang, Bontobahari, Bontotiro, 

Herlang dan Kecamatan Gantarang. 

3. Pertambagan galian C 

Definisi bahan galian adalah yang dikenal sebagai bahan-bahan hasil dari 

pertambangan yang diperoleh dengan cara pelepasan dari batuan induknya yang 

berada di dalam kerak bumi. Untuk bahan galian golongan C adalah bahan 

galian golongan ini memiliki sifat tidak langsung, memerlukan pasaran yang 

bersifat internasional, contohnya: nitrat, pospat, asbes, talk, mika, grafit, 

magnesit, kaloin, batu apung, marmer, batu tulis dan pasir.8 

Kabupaten Bulukumba sendiri memiliki potensi pertambangan golongan C, 

yaitu pasir dan batu krikil yang memberikan peluang kepada masyarakat untuk 

menambang. Adanya peluang dikarenakan potensi yang ada dapat menjadi 

sumber mata pencaharian sehari-hari.9 

4. Dampak pertambangan Galian C Terhadap kehidupan Sosial 

Secara teori dampak sosial yang ditimbulkan oleh usaha pertambangan 

menimbulkan beberapa dampak sosial diantaranya: 

a. Terkorbannya Pemilik lahan 

Kegiatan usaha pertambangan adalah kegiatan yang cenderung 

mengorbankan kepentingan pemegang hak atas lahan. Hal ini sering terjadi 

lantaran selain kurang bagusnya administrasi pertanahan di tingkat bawah, 

juga karena faktor budaya dan adat setempat. Kebiasaan masyarakat adat di 

beberapa tempat dalam hal penguasaan hak atas tanah biasanya cukup 

dengan adanya pengaturan intern mereka, yaitu saling mengetahui dan 

menghormati antara batas-batas tanah. Keadaan tersebut kemudian 

dimanfaatkan oleh sekelompok orang dengan cara membuat surat tanah 

dari desa setempat. Celakanya perusahaan cenderung berpegang pada aspek 

legalistik formal. Dalam kondisi seperti ini, maka tidak jarang pemilik 

 

8 Sabtanto Joko Suprapto, “Tinjauan Reklamasi Lahan Bekas Tambang da Aspek 

Konservasi Bahan Galian C”. Jurnal, Vol, 3 No. 1/ 3 mei ( Buletin Sumber Daya Geologi, 2008), 

h. 34. 
9 Fitrah Wahyudi Danal, “Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Tambang Galian 

golongan C di Desa Padalloang”. Skripsi, fak. Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Makassar 

2015. h.30. 
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lahan justru orang atau kelompok pertama yang jadi korban dari aktivitas 

penambangan. 

b. Kerusakan Lingkungan 

Kegiatan usaha pertambangan adalah kegiatan yang sudah pasti akan 

menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan adalah sesuatu yang 

tidak dapat dibantah. Karena untuk mengambil atau untuk memperoleh 

bahan galian tertentu, sudah pasti dengan melakukan penggalian. Artinya, 

akan terjadi perombakan atau perubahan permukaan bumi, sesuai 

karakteristik pembentukan dan keberadaan bahan galian, yang secara 

ganesa atau geologis dalam pembentukannya atau kejadiannya harus 

memenuhi kondisi geologi tertentu dan pasti berada di bawah permukaan 

bumi, laut, sungai dan sebagainya. Namun dilain pihak, hal yang harus 

disadari bahwa kegiatan pertambangan, merupakan industri penyedia bahan 

baku dasar bagi industri hilir, dengan demikian kegiatan penggalian bahan 

galian akan terus berlangsung, selama peradaban manusia masih ada di 

dunia ini. Kenyataan ini kemudian mendorong munculnya sebuah 

ungkapan populer di kalangan profesi geologi dan pertambangan, bahwa 

sebelum bumi jadi roti kegiatan usaha pertambangan akan terus berjalan. 

Akibat penambangan bahan galian golongan C ini, dapat 

mengakibatkan terjadinya pengikisan terhadap humus tanah, yaitu lapisan 

teratas dari permukaan tanah yang dapat mengandung bahan organik yang 

disebut dengan unsur hara dan berwarna gelap karena akumulasi bahan 

organik lapisan ini disebut olah yang merupakan daerah utama bagi 

tanaman. Lapisan olah ini tempat hidupnya tumbuh-tumbuhan dan 

berfungsi sebagai perangsang akar untuk menjalar ke lapisan bawah. 

Lapisan ini banyak digunakan oleh masyarakat untuk menyuburkan 

pekarangan rumahnya. Selain itu terjadinya lubang-lubang yang besar akan 

mengakibatkan lahan itu tidak dapat dipergunakan lagi (menjadi lahan yang 

tidak produktif), pada saat musim hujan lubang-lubang itu digenangi air 

yang potensial menjadi sumber penyakit karena menjadi sarang-sarang 

nyamuk. 
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c. Perubahan vegetasi penutup 

Proses land clearing pada saat operasi pertambangan dimulai 

menghasilkan dampak lingkungan yang sangat signifikan yaitu hilangnya 

vegetasi alami. Apalagi kegiatan pertambangan yang dilakukan di dalam 

kawasan hutan lindung. Hilangnya vegetasi akan berdampak pada 

perubahan iklim mikro, keanekaragaman hayati (biodiversity) dan habitat 

satwa menjadi berkurang. Tanpa vegetasi lahan menjadi terbuka dan akan 

memperbesar erosi dan sedimentasi pada saat musim hujan. 

1). Perubahan Topograf 

Pengupasan tanah pucuk mengakibatkan perubahan topografi 

pada daerah tambang. Areal yang berubah umumnya lebih luas dari dari 

lubang tambang karena digunakan untuk menumpuk hasil galian (tanah 

pucuk dan overburden) dan pembangunan infrastruktur. Hal ini sering 

menjadi masalah pada perusahaan tambang kecil karena keterbatasan 

lahan. Seperti halnya dampak hilangnya vegetasi, perubahan topografi 

yang tidak teratur atau membentuk lereng yang curam akan 

memperbesar laju aliran permukaan dan meningkatkan erosi. Kondisi 

bentang alam/topografi yang membutuhkan waktu lama untuk terbentuk, 

dalam sekejap dapat berubah akibat aktivitas pertambangan dan akan 

sulit dikembalikan dalam keadaan yang semula. 

2). Kerusakan tubuh tanah 

Kerusakan tubuh tanah dapat terjadi pada saat pengupasan dan 

penimbunan kembali tanah pucuk untuk proses reklamasi. Kerusakan 

terjadi diakibatkan tercampurnya tubuh tanah (top soil dan sub soil) 

secara tidak teratur sehingga akan mengganggu kesuburan fisik, kimia, 

dan biolagi tanah. Hal ini tentunya membuat tanah sebagai media 

tumbuh tak dapat berfungsi dengan baik bagi tanaman nantinya dan 

tanpa adanya vegetasi penutup akan membuatnya rentan terhadap erosi 

baik oleh hujan maupun angin, terkikisnya lapisan topsoil dan serasah 

sebagai sumber karbon untuk menyokong kelangsungan hidup mikroba 

tanah potensial, merupakan salah satu penyebab utama menurunnya 
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populasi dan aktifitas mikroba tanah yang berfungsi penting dalam 

penyediaan unsur-unsur hara dan secara tidak langsung mempengaruhi 

kehidupan tanaman. Selain itu dengan mobilitas operasi alat berat di atas 

tanah mengakibatkan terjadinya pemadatan tanah. Kondisi tanah yang 

kompak karena pemadatan menyebabkan buruknya sistem tata air (water 

infiltration and percolation) dan peredaran udara (aerasi) yang secara 

langsung dapat membawa dampak negatif terhadap fungsi dan 

perkembangan akar. Proses pengupasan tanah dan batuan yang menutupi 

bahan tambang juga akan berdampak pada kerusakan tubuh tanah dan 

lingkungan sekitarnya. Membongkar dan memindahkan batuan 

mengandung sulfida (overburden) menyebabkan terbukanya mineral 

sulfida terhadap udara bebas. Pada kondisi terekspos pada udara bebas 

mineral sulfida akan teroksidasi dan terlarutkan dalam air membentuk 

Air Asam Tambang (AAT). AAT berpotensi melarutkan logam yang 

terlewati sehingga membentuk aliran mengandung bahan beracun 

berbahaya yang akan menurunkan kualitas lingkungan.10 

4). Penurunan Kualitas Udara 

Banyaknya penggunaan alat berat dalam proses penambangan 

akan menghasilkan emisi gas buang, selain itu penggunaan kendaraan 

dalam proses pengangkutan material tambang juga menghasilkan emisi 

gas buang serta mengakibatkan peningkatan jumlah partikel debu 

terutama pada musim kemarau. Sehingga dalam kurun waktu yang lama 

akan terjadi perubahan kualitas lingkungan terutama kualitas udara, baik 

dilokasi penambangan maupun di jalur yang dilewati oleh kendaraan 

pengangkut material tambang.11 

5. Dampak Pertambangan Galian C Terhadap Pencemaran dan Kerusakan 

Lingkungan Hidup 

 

 
 

10 Suprapto, Tinjauan Reklamasi Lahan Bekas Tambang dan Aspek Konservasi Lahan. 

(Bandung: Kementerian Energi Sumberdaya Mineral Badan Geologi, 2008), h. 25. 
11 Suprapto, Tinjauan Reklamasi Lahan Bekas Tambang dan Aspek Konservasi Lahan. h. 

26. 
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a. Pencemaran Air 

Air merupakan sumber kehidupan manusia. Ketergantungan manusia 

pada air sangat tinggi, air dibutuhkan untuk keperluan hidup sehari-hari 

seperti untuk minum, memasak, mandi, mencuci, kebutuhan hajat lainnya 

dan sebagainya. Air juga dijadikan sebagai sumber mata pencarian seperti 

menangkap ikan, membudidayakan ikan, dan lain- lain. Bahkan air juga 

berguna sebagai prasarana pengangkutan.12 

Mengingat pentingnya air bagi kehidupan manusia, Pemerintah 

mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang 

Pengelolaan Kualitas air dan pengendalian Pencemaran Air, guna 

menjamin kualitas air untuk kebutuhan hidup bangsa Indonesia. Tujuan 

pengelolaan kualitas air adalah untuk menjamin kualitas air yang 

diinginkan sesuai dengan baku mutu air. Melalui upaya pencegahan dan 

penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air.13 

Akibat dibukanya usaha pertambangan galian C di Desa Balong 

Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba dan di desa-desa sekitarnya, 

sangat besar dampaknya terhadap kerusakan air yang dulunya jernih dan 

sekarang hampir merata setiap hari kondisi air tersebut selalu Keruh dan 

tidak dapat dimanfaatkan untuk minum maupun kebutuhan hidup lainnya 

selain untuk keperluan transportasi. 

b. Terjadi Korban Jiwa Terhadap Anak-anak 

Dulu pada kawasan sebelum adanya pertambangan di Desa Balong , 

sungai-sungai adalah tempat bermainnya anak-anak di saat mandi, mencari 

ikan, mencari udang, belajar renang maupun lomba berenang. Akhir-akhir 

ini semua kondisi air semakin buruk dan bahkan sangat dalam. Dan 

akhirnya ada beberapa anak yang menjadi korban jiwa/meninggal dunia 

karena karena terjatuh ke dalam kawasan bekas galian C yang telah di 

kikis habis oleh penambang galian C. 

c. Dampak Galian C Terhadap Fasilitas Umum 
 

12 Sukanda Husain, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, (Cet. I; Jakarta, Sinar 

Grafika, 2009). h.62-63 
13 Sukanda Husain, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. h.70. 
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Sejak diizinkannya beroperasi usaha tambang galian C di Desa Balong 

sangat banyak menimbulkan kerugian terhadap masyarakat. Salah satu 

kerugian yang di timbulkan adalah rusaknya jalan raya yang 

menghubungan antara desa yang satu ke desa yang lain. Jalan yang 

terparah mengalami kerusakan adalah Desa Balong dan Desa Ulutedong. 

Kondisi aspalnya bisa dikatakan 75% telah hancur. Penyebab rusaknya 

jalan tersebut tiada lain dari banyaknya mobil truk yang lewat setiap hari 

mengangkut Batu dan Kerikil dari tempat galian menuju penampungan 

6. Dampak Positif 

Dampak positif adalah manfaat yan di hasilkan dari kegiatan penambangan 

bahan galian golongan C yaitu: 

a. Memperlancar Transportasi karena yang tadinya hanya jalan penduduk 

menjadi jalan yang layak. 

b. Menambah pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan kewajiban pengusaha 

membayar pajak dan retribusi bahan galian C 

c. Memudahkan masyarakat jika ingin membeli material 

d. Tersedianya lapangan pekerjaan bagi masyarajat setempat. 

B. Fiqh Bi’ah 

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Fiqh Bi’ah 

Fiqh al-Bi’ah berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata 

(kalimat majemuk; mudhaf dan mudhaf ilaih), yaitu kata fiqh dan al-bi`ah. 

Secara bahasa “fiqh” berasal dari kata faqiha-yafqahu-fiqhan yang berarti 

al„ilmu bis-syai`i (pengetahuan terhadap sesuatu), al-fahmu (pemahaman) 

Sedangkan secara istilah, fiqh adalah ilmu pengetahuan tentang hukum hukum 

syara‟ yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil tafshili (terperinci). 

Adapun kata “al-bi`ah” dapat diartikan dengan lingkungan hidup, yaitu: 

Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, 

termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, 
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kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup 

lain.14 

Sedangkan Ruang Lingkup Fiqh Bi’ah adalah: 

a. Pemanfaatan dan pengelolaan (tasharuf) sumber daya alam. apa yang 

disebut sebagai sumber daya alam meliputi pengertian unsur-unsur alam, 

seperti lahan (termasuk sumber daya tanah dan sampah padat), air (air 

hujan, air tanah, sungai, saluran, air, dan laut), udara (termasuk lapisan 

ozon dan pelepasan gas-gas rumah kaca), dan berbagai sumber energi 

(matahari, angin, bahan bakar fosil, penanganan masalah nuklir, dan lain- 

lain), serta semua sumberdaya yang dapat dimanfaatkan dan mempengaruhi 

hidup manusia maupun organisme hidup lainya. Sumberdaya alam dapat 

dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu kelompok hijau yang berhubungan 

dengan sumber daya hutan dan tumbuh tumbuhan, kelompok biru yang 

berhubungan dengan sumber daya laut, dan kelompok cokelat yang 

berhubungan dengan sumber daya tambang dan energi.15 

b. Konservasi Ri’ayah alam, yaitu menjaganya agar tetap dalam keadaan 

seasli mungkin sebagaimana asalnya, termasuk dalam penanganan sumber 

daya alam. 

c. Pemulihan atau rehabilitasi lingkungan yang sudah rusak. Bagian lain yang 

sangat subtansif dalam Fiqh al-bi’ah adalah konservasi lingkungan yang 

sudah rusak. Khazanah fiqh lama telah memiliki andil dalam hal ini. 

2. Lingkungan dalam Perspektif al-Qur’an dan al-Hadis 

Lingkungan adalah semua yang mempengaruhi pertumbuhan manusia dan 

hewan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia lingkungan hidup adalah segala sesuatu 

yang berada di sekeliling makhluk hidup (organisme) yang mempunyai 

pengaruh timbal balik terhadap makhluk hidup tersebut. 

 

 

 
 

14 Dwi Runjani juwita, Fiqh Lingkungan hidup perspektif islam, (madiun 1 juni 2017). 

h.29. 
15 Edy Marbyanto et.all. (ed), Menyingkap Tabir Kelola Alam: Pengelolaan Sumberdaya 

Alam Kalimantan Timur dalam Kacamata Desentralisasi (Kalimantan Timur: Aliansi Pemantau 

Kebijakan Sumberdaya Alam [APKSA] Kalimantan Timur, 2001), h. 100. 
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Sedangkan lestari memiliki arti tetap selama-lamanya, kekal tidak berubah. 

Kata pelestarian artinya berupaya mengabdikan, memelihara, dan melindungi 

sesuatu dari perubahan. Dalam bahasa Arab pelestarian semakna dengan al- 

ishlah yang berarti menjadikan sesuatu tetap adanya dan menjaga 

keberadaannya karena dilandasi rasa kasih sayang. Dengan demikian, upaya 

pelestarian lingkungan adalah menjaga keberadaan lingkungan yang dilandasi 

rasa cinta dan kasih sayang. Ishlah juga bisa diartikan memperbaiki sesuatu 

yang sebelumnya mengalami kerusakan atau kehancuran 

Lingkungan hidup merupakan karunia Allah SWT. Dan menjadi bagian tak 

terpisahkan bagi umat manusia, kondisi lingkungan hidup dapat memberi 

pengaruh terhadap kondisi kehidupan umat manusia, kualitas lingkungan hidup 

juga sangat berpengaruh terhadap kualitas kehidupan manusia. Karena itu 

tanggungjawab menjaga dan melestarikan lingkungan menyatu dengan 

tanggungjawab manusia sebagai makhluk Allah SWT yang bertugas 

memakmurkan bumi. Lingkungan hidup diciptakan Allah SWT sebagai karunia 

bagi umat manusia dan mengandung maksud baik yang sangat besar, 

sebagaimana firman Allah SWT. 

Manusia harusnya selalu menjaga dan melestariskan lingkungan agar 

tidak rusak dan tercemar, sebab apa yang Allah berikan kepada manusia semata- 

mata merupakan suatu amanah untuk mengelolanya. QS Al-Ahzab/33: 72. 

ِ    ل ا  ى ِ  ل ع ِ    ِ  ة ِ  ن ام ِ  ِ  ال ِ  ا  ان ِ  ض ِ    ر ِ  ع ِ     ان ِ  ِ  ِ  ا ل ِ    ا و ِ    ض ِ    ر ِ  ِ  ال ِ  ا و ِ    ت ِ    و ِ  م ِ    س ِ   ِ  ِ
  ل ِ  ا ب ِ  

ِ    ن ِ    ِ  ا   ني ِ    ِ  ِ  .ب ِ  اف ِ   ي ِ  ِ   ِ ن ِ    ق ِ  ف ِ  ش ِ    ِ  ا و ِ    ا ه ِ    .ِ  ن ل ِ  م ِ   ِ  
ح ِ    و ِ    ا ه ِ    .ن ِ  م ِ     ِ  ا   ا ه ِ  ِ  ل ِ  ِ 

اس ِ    ِ  نال ِ  
  

  ِ  ِ
 ن ِ  

 
 
 

Terjemahnya: 

  ج ِ  

ه ِ  

و ِ  

  ِ
ا  
 ال 

  ن ِ    ا ك ِ  

و ِ  ِ  ل ِ  ظ

 ا م ِ  

 ٗ  ̊  و ن  ا  

“Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, 

bumi, dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul 

amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. 

Lalu, dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya ia 

(manusia) sangat zalim lagi sangat bodoh”.16 
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16 Kementerian agama RI, Al-Qur’an dan terjemahanya, h.427 . 
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Dalam konteks ayat di atas, amanat berarti mandat dan kepercayaan yang 

diberikan oleh Allah kepada manusia sebagai makhluk yang berakal. Langit 

bumi dan gunung tidak bersedia menerimanya. Karena manusia bersedia 

menerima mandat tersebut, maka setiap individu mempunyai kewajiban untuk 

memelihara kelestarian lingkungan serta mencegah, menanggulangi pencemaran 

dan perusakan lingkungan hidup sesuai dengan (Pasal 6 ayat (1) UU No 23 

Tahun 1997). Kewajiban tersebut mengandung makna bahwa setiap orang turut 

berperan serta dalam pengembangan budaya bersih, kegiatan penyuluhan dan 

bimbingan di bidang lingkungan hidup.17 

Oleh karena itu, kita semua harus tanggungjawab untuk menjaga kebersihan 

lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan di sungai, di got 

maupun di selokan. Ini merupakan satu hal yang sangat sederhana namun sulit 

untuk diterapkan. Disamping membersihkan juga memperindah lingkungan 

dengan cara menanam pohon, menghias taman dengan berbagai macam bunga 

dan tanaman hijau. Dengan demikian akan tercipta lingkungan yang bersih, 

segar dan sehat.18 

Manusia dengan lingkungan hidup mempunyai hubungan dan keselarasan 

yang sangat erat antara keduanya. Keselarasan dalam ajaran Islam mencakup 

empat hal, yaitu: keselarasan dengan Tuhan, keselarasan dengan masyarakat, 

keselarasan dengan lingkungan alam dan keselarasan dengan diri sendiri. Dalam 

QS Ali- Imran/3: 191 

 
Terjemahnya:  

   
“(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, 

atau dalam keadaan berbaring, dan memikirkan tentang penciptaan 

langit dan bumi (seraya berkata), “Ya Tuhan kami, tidaklah 
 

 

 
17 Supriadi, Hukum Lingkungan di indonesia, (jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 186. 
18 Istianah, Upaya pelestarian lingkungan hidup dalam perspektif hadis, Jurnal Studi 
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h.20 

 

 

 

 

 

 

 

Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha Suci Engkau. 

Lindungilah kami dari azab neraka”.19 

Lingkungan hidup bukan hanya sekedar masalah yang berdimensi 

muamalah, melainkan juga menjadi masalah yang memiliki dimensi teologis 

karena sifat dan keterkaitanya dengan tugas-tugas sebagai makhluk di muka 

bumi. Dari sudut pandang agama telah banyak tentang lingkungan hidup, ajaran 

agama islam tentang prinsip keseimbangan dan hidup bersih merupakan doktrin 

agama yang sudah sangat dikenal dan dipelajari umat islam. 

Sebagai ciptaan Allah yang mengandung tujuan dan maksud baik, maka 

keberadaan lingkungan hidup harus dilihat sebagai bagian dari amanat. Allah 

yang harus dijaga dan dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan baik dan dengan cara 

sebaik-baiknya pula. Maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara 

kehidupan umat manusia dengan kondisi lingkungan hidup mengandung 

implikasi hukum dan memiliki konsekuensi hukum. Manusia dituntut 

memelihara dan melestarikan lingkungan hidup, dan sebaliknya, diharamkan 

merusak menelantarkan dan memanfaatkan lingkungan hidup untuk tujuan- 

tujuan yang tidak sesuai dengan syari’at-syari’at Allah. 

Keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup tergantung pada manusia, 

karena manusia adalah komponen yang paling dominan dalam mempengaruhi 

dan mengubah lingkungan. Namun seringkali manusia dalam melakukan 

aktivitas eksplorasi secara berlebih sehingga menyebabkan terganggunya 

keseimbangan lingkungan.20 

Berkaitan dengan upaya untuk pelestarian lingkungan hidup, ini mendapat 

perhatian yang serius dari Nabi saw. ada beberapa hadis yang menjelaskan 

tentang upaya pelestarian lingkungan Salah satu konsep pelestarian lingkungan 

dalam Islam adalahperhatian akan penghijauan dengan cara menanam dan 

bertani. Nabi Muhammad saw, menggolongkan orang-orang yang menanam 

pohon sebagai shadaqah. Hal ini diungkapkan secara tegas dalam dalam hadis 

Rasulullah saw, yang berbunyi: 

19 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahanya, h. 75. 
20 Soemarwoto, Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembanunan, (Jakarta: Djambata 1989), 
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Telah menceritakan kepada kami Abu, Awanah dari Qatanah dari anas bin 

Malik dan Nabi shallallahu, alaihi wasallam beliau bersabda: 

Artinya: 

“Tidaklah seseorang muslim yag bercocok tanam, atau berkebun 

lalu tanaman tersebut dimakan burung, orang dan atau binatang 

tarnak, melainkan bagianya adalah sedekah”. 

3. Batasan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dalam Islam 

Hubungan manusia dengan alam sekitarnya menurut ajaran Al-Qur‟an dan 

As-Sunnah merupakan hubungan yang dibingkai dengan akidah, yaitu konsep 

kemakhlukan yang sama-sama patuh dan tunduk kepada khaliq. Dalam konsep 

kemakhlukan ini manusia memperoleh memperoleh konsesi (izin) dari maha 

pencipta untuk memperlakukan alam semesta dengan dua macam tujuan. 

Pertama, Al-intifa’ (Pendayagunaan), baik dalam arti mengeksplorasi, 

mengkonsumsi langsung maupun memproduksi. Kedua, Al-I’tibar (Mengambil 

Pelajaran) terhadap fenomena yang terjadi antara manusia dengan alam 

sekitarnya, juga hubungan antara alam itu sendiri (ekosistem), baik yang 

berakibat konstruktif (islah) maupun berakibat destruktif (ifsad). 

Dalam konteks ajaran Islam, jauh sebelum persoalan-persoalan lingkungan 

hidup muncul dan menghantui penduduknya, Islam telah lebih dahulu memberi 

peringatan lewat ayat-ayat Al-Qur‟an. 

Dalam QS Al-A‟raf/7: 56. 

 

 

Terjemahnya: 
 

 
 

21 Istinah, Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Hadis (Riwayah, Cet. 

1, No. 2, September 2015), h. 258. 
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“(Yaitu,) orang-orang yang engkau telah mengikat perjanjian 

dengan mereka, kemudian setiap kali berjanji mereka mengkhianati 

janjinya sedangkan mereka tidak bertakwa.”22 

Dalam ayat tersebut Allah SWT. Secara tegas menjelaskan tentang akibat 

yang ditimbulkan karena perbuatan manusia yang mengeksploitasi lingkungan 

yang berlebihan. Ayat ini sekaligus menjadi sebuah terobosan paradigma baru 

untuk melakukan pengelolaan lingkungan melalui sebuah ajaran religi, sehingga 

hak atas lingkungan adalah hak bagi setiap umat di dunia. Selain itu, hak atas 

lingkungan sebagai hak dasar manusia juga telah menjadi kesepakatan 

internasional melalui butir-butir Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah 

diratifikasi sebagai kesepakatan bersama. 

4. Sanksi Bagi Perusak Alam (Lingkungan) 

Setiap perbuatan pasti ada akibat yang ditimbulkannya, pencemaran 

maupun perilaku yang dapat menimbulkan kerusakam alam atau lingkungan 

dapat dikategorikan sebagai mafasid yang dalam prinsip ajaran islam harus 

dihindari dan ditanggulangi. Karena itu, segala ikhtiar umat manusia untuk 

membangun kesejahteraan manusia, harus dilakukan dengan 

mempertimbangkan faktor lingkungan hidup. Dengan demikian tindakan 

perusakan lingkungan hidup dan para pelaku perusakan lingkungan hidup 

harus dikategorikan sebagai pelanggaran syari'at Allah: 

Dalam QS Al-Baqarah/2: 205. 

      
Terjemahnya: 

  

“Apabila berpaling (dari engkau atau berkuasa), dia berusaha untuk 

berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanam-tanaman dan 

ternak. Allah tidak menyukai kerusakan”.23 

 
Orang yang melakukan kegiatan eksplorasi alam yang melampaui batas 

dapat mengakibatkan kerusakan ataupun dampak negara bagi lingkungan 

 

 
 

22 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahany,  h. 157. 
23 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahanya, h. 32. 
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27 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahanya, h. 150. 

 

 

 

 

 

 

 

sekitarnya, sehingga orang tersebut dapat dikategorikan sebagai pelaku 

kejahatan. Dan setiap pelaku kejahatan harus memdapat ganjaran yang setimpal. 

Dalam QS. Al-An‟am :160 

Terjemahnya: 
 ن ِ  

“Siapa yang berbuat kebaikan, dia akan mendapat balasan sepuluh 

kali lipatnya. Siapa yang berbuat keburukan, dia tidak akan diberi 

balasan melainkan yang seimbang dengannya. Mereka (sedikit 

pun) tidak dizalimi (dirugikan)”.24 

 
Apabila Kerusakan yang dilakukan tidak sampai mengakibatkan atau 

menimbulkan bahaya besar, maka hukuman yang dapat diterima cukup dengan 

Ta‟zir, artinya pihak yang berwenang atau pemerintah dapat memberikan sanksi 

sesuai dengan kadar kejahatanya, namun apabila perbuatanya mengakibatkan 

dampak negatif yang besar, sehingga menimbulkan acaman maupun dampak 

nyata bagi keselamatan jiwa maupun kehidupan masyarakat maka tak ada 

tawaran lain, bagi pelaku harus diberi hukuman yang berat. Bahkan menurut 

Fiqh, perbuatan itu termasuk kejahatan besar dan pelakunya mendapat ancaman 

hukuman mati. Apalagi perbuatan itu telah dilakukan berkali-kali, begitu juga 

hukuman mati ini juga berlaku pada setiap tindak kriminal lainya yang sulit 

dicegah kecuali dengan cara dibunuh. Sesuai dengan QS Al- Maidah/5: 33. 

ج ِ  
    ِ

ِ  ل ا   ا ؤ ِ  ز ِ    ِ  
   ن ِ  

لل ِ  ِ    ا   ن ِ    و ِ  ِ  .ب ر ِ   ل ِ  و ِ    ا ي ِ  .ن ِ  د  ِ    ر ِ  ِ  ِ  اِ  و ِ    ِ ِ   م ِ  ِ  ِ 
ف ِ      ِ 

 

 
Terjemahnya: 

ع ِ  
  ع ِ   م ِ    ي ِ  ظ ِ    

  ا ذ ِ  

 ب ِ  

“Balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya 

serta membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh, disalib, 

dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan 

dari tempat kediamannya. Yang demikian itu merupakan kehinaan 
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28 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahanya, h.113. 

 

 

 

 

 

 

 

bagi mereka di dunia dan di akhirat (kelak) mereka mendapat azab 

yang sangat berat”.25 



 

 

 

 

BAB III 

 
METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

lapangan (field research), yaitu penelitian yang meneliti fakta-fakta dan 

permasalahan yang ada di lapangan.1 

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang lebih banyak menggunakan 

kualitas subjektif, mencakup penelaahan dan pengungkapan berdasarkan 

persepsi untuk memperoleh pemahaman terhadap fenomena sosial dan 

kemanusiaan. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan secara 

menyeluruh terhadap suatu objek. Peneliti menjadi instrument utama dalam 

suatu penelitian kualitatif. Kemudian, hasil penelitian dijelaskan dalam bentuk 

kata-kata yang diperoleh melal data valid. Sebab, penelitian kualitatif lebih 

menekankan makna dari pada generalisasi. Dan, datanya tidak dapat 

diselesaikan dengan perhitungan statistik.2 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di desa Balong Kecamatan Ujungloe 

Kabupaten Bulukumba, yang bertujuan untuk mengetahui dampak 

pengelolaan tambang Galian C di desa Balong Kecamatan Ujungloe Kabupaten 

Bulukumba di lihat dari analisis Fiqh Bi’ah. Tujuan mengambil lokasi ini 

sebagai tempat penelitian yaitu melihat dari banyaknya dampak yang di 

timbulkan dari penambangan galian C. Maka dari itu sangat bagus untuk diteliti, 

serta apakah pengelolaan tambang galian C tersebut sesuia dengan pandangan 

Fiqh Bi’ah. 

 

 

 

 
 

1 Fadlun; dkk, “Penelitian Lapangan (Field Research) Pada Metode Kualitatif,” 

Penelitian Lapangan (maros 2016), h 8. 
2 Anslem Strauss and Juliet Corbin, “Teknologi, Badan Pengkajian Dan Penerapan,” 

Pengolahan Air Limbah Domestik Individual Atau Semi Komunal (2007): 189–232, 

http://repo.iain- tulungagung.ac.id/7300/10/Bab10_Penelitian Kualitatif_3.pdf. 
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B. Pendekatan Penelitian 

Metode yang digunakan dalam pendekatan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pendekatan Empiris merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara 

mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, yaitu mencari 

fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.3 

2. Pendekatan Yuridis yakni penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti 

bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasr untuk diteliti dengan 

cara mengadakan penelusuran terhadap permasalahan yang diteliti.4 

3. Pendekatan Syariat yaitu pendekatan dengan cara menelaah dan mengkaji 

Al-Quran dan Hadist sebagai sumber dari Hukum Islam agar dapat 

memahami dengan baik sistem bagi hasil sesuai Hukum Islam. 

C. Sumber Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data yaitu sumber primer 

(utama) dan sekunder (pendukung). 

1. Sumber Data Primer dalam penelitian ini yaitu sumber data yang diperoleh 

dari survey lapangan dengan wawancara lansung terhadap pihak-pihak 

yang terkena Dampak akibat pengelolaan tambang galian C di Desa 

Balong Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba. 

2. Sumber data Sekunder yaitu sumber data penunjang atau pelengkap yang 

di peroleh secara tidak lansung oleh peneliti, misalnya data tambahan 

untuk memperkuat data primer misalnya peneliti dapatkan lewat dokumen, 

koran, media, atau melalui orang lain 

D. Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi adalah suatu teknik penelitian yang digunakan oleh penulis 

dengan cara turun langsung ke lapangan mengamati objek secara langsung 

 

 

 
3 Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai 

Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” Jurnal, Gema Keadilan, Vol 7, no. 1 

(2020), h. 28. 
4 Rangga Suganda, “Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian 

Sengketa Ekonomi Syariah”, Jurnal, Vol 8, no. 03 (2022), h. 2879. 
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guna mendapatkan data yang lebih jelas.5 Observasi dimaksudkan untuk 

mengumpulkan data dengan melihat langsung ke lapangan terhadap objek 

yang diteliti. Penulis menggunakan alat bantu untuk memperlancar observasi 

dilapangan yaitu dengan membawa buku catatan sehingga seluruh data-data 

yang diperoleh dilapangan melalui observasi dapat langsung dicatat. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan jalan turun 

komunikasi, yaitu melalui percakapan yang dilakukan oleh dua orang belah 

pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan 

terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan 

tersebut. 

3. Library Research (Studi Kepustakaan) 

Studi kepustakaan yakni penelitian dengan melakukan penelitian 

kepustakan yaitu menggunakan dan mengutip buku dan pembahasan sesuai 

dengan penulisan. Dalam melakukan kutipan atau menggunakan metode ini, 

penelis menggunakan dua jenis kutipan yaitu kutipan langsung dan tidak 

langsung. Kutipan langsung yakni kutipan yang memindahkan seluruhnya atau 

sebagian pembahasan sesuai dengan penulisan tampa mengubah sedikit pun 

redaksi kalimat atau kata. Sedangkan kutipan tidak langsung adalah kutipan 

yang tidak langsung dengan menggunakan redaksi kalimat yang berbeda tetapi 

mempunyai substansi yang sama. 

4. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah pengumpulan data dan keterangan seperti foto, kutipan 

materi, dan berbagai bahan referensi lain yang beraada dilokasi penelitian dan 

dibutuhkan untuk memperoleh data yang valid. 

E. Instrument Penelitian 

Dalam penelitian ini yang digunakan oleh peneliti adalah instrument 

penelitian kualitatif dimana yang menjadi instrument atau alat pengambilan data 

adalah peneliti sendiri sebagai instrument kunci dimana alat pengambilan data 

 

5 Faizuddin Harliansyah, Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif (Materi Kuliah 

Metodologi Penelitian PPs. UIN Maliki Malang), 2017, h. 10 
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dalam penelitian kualitatif ini bertujuan untuk menetapkan focus penelitian, 

memilih informasi sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai 

kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan menarik kesimpulan sebagai 

temuan penelitian. 

F. Teknik Pengelolaan Data dan Analisis Data 

 

Penulisan ini memuat data yang diperoleh kemudian dkumpulkan, baik secara 

primer maupun sekunder, dan menganalisis secara mendalam yang kemudian di 

uraikan dan dijelaskan untuk menarik kesimpulan penelitian. 

1. Reduksi Data 

Proses memilih, membuat abstrak dan mengubah bentuk data mentah yang 

diperoleh atau dilihat dari lokasi yang juga belum diolah oleh peneliti.6 Pada 

tahap ini, peneliti melakukan pemeriksaan terhadap jawaban responden sesuai 

hasil wawancara. Tujuan reduksi adalah untuk penghalusan data yang diperoleh 

selama di lapangan atau lokasi penelitian. Proses penghalusan data adalah 

perbaikan kalimat dan kata, memberikan keterangan tambahan, membuang 

keterangan berulang. 

2. Penyajian data 

Penyajian adalah tahap kedua setelah melakukan reduksi data, yaitu 

menyajikan data-data yang telah diperoleh dari informasi di lapangan agar lebih 

mudah untuk dipahami.7 

3. Penarikan kesimpulan merupakan akhir dari rangkaian analisis data, dengan 

adanya kesimpulan maka lebih memudahkan untuk menjelaskan alur dari 

suatu penelitian. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

1. Meningkatkan Ketekunan 

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih 

cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan 

urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.8 

 

6 Mukhtar, Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif, 2013. 
7 Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif,” Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah. Vol 17, No. 

33 (2019), h.81–95. 
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2. Menggunakan Bahan Referensi 

Yang dimaksud dengan bahan referensi tersebut adalah pendukung untuk 

membuktikan data yang telah ditemukan peneliti. Sebagai contoh, data hasil 

wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara sehingga data 

yang diperoleh menjadi kredibel atau lebih dipercaya. Jadi, dalam penelitian ini 

peneliti akan menggunakan rekaman wawancara dan foto-foto (dokumentasi) 

hasil observasi sebagai bahan referensi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8 Tjutju Soendari, “Pengujian Keabsahan Data Penelitian Kualitatif,” (Bandung: Jurusan 

PLB Fakulitas Ilmu PendidikanUniversitas Pendidikan Indonesia 2012). 
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BAB IV 

 
IMPLEMENTASI FIQIH BI`AH DALAM MENGATASI DAMPAK 

TAMBANG GALIAN C TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP 

A. Gambaran umum lokasi penelitian 

1. Sejarah kabupaten bulukumba 

Bulukumba berasal dari kata Bulukumupa dan pada tingkatan dialeg tertentu 

mengalami perubahan menjadi Bulukumba. Mitologi penamaan “Bulukumba“, 

konon bersumber dari dua kata dalam bahasa Bugis yaitu “Bulu’ku“ dan 

“Mupa” yang dalam bahasa Indonesia berarti “masih gunung milik saya atau 

tetap gunung milik saya“. Mitos ini pertama kali muncul pada abad ke–17 

Masehi ketika terjadi perang saudara antara dua kerajaan besar di Sulawesi yaitu 

kerajaan Gowa dan kerajaan Bone. Mitos ini pertama kali muncul pada abad ke– 

17 Masehi ketika terjadi perang saudara antara dua kerajaan besar di Sulawesi 

yaitu kerajaan Gowa dan kerajaan Bone. 

Di pesisir pantai yang bernama “Tanahkongkong“, disitulah utusan Raja 

Gowa dan Raja Bone bertemu, mereka berunding secara damai dan menetapkan 

batas wilayah pengaruh kerajaan masing-masing.“Bangkeng Buki” (secara 

harfiah berarti kaki bukit), yang merupakan barisan lereng bukit dari Gunung 

Lompo Battang diklaim oleh pihak kerajaan Gowa sebagai batas wilayah 

kekuasaannya mulai dari Kindang sampai ke wilayah bagian Timur. Namun 

pihak kerajaan Bone berkeras mempertahankan Bangkeng Buki sebagai wilayah 

kekuasaannya mulai dari Barat sampai ke Selatan. 

Berawal dari peristiwa tersebut kemudian tercetuslah kalimat dalam bahasa 

Bugis “Bulukumupa”, yang kemudian pada tingkatan dialek tertentu mengalami 

perubahan proses bunyi menjadi “Bulukumba”. Konon sejak itulah nama 

Bulukumba mulai ada, dan hingga saat ini resmi menjadi sebuah kabupaten. 

Sejarah diatas memang perlu dikaji kembali, akan tetapi salah satu bukti 

pendukung ini adalah bahwa jauh sebelum pemekaran desa Bulo-bulo menjadi 

desa Salassa‟e dan pemekaran desa Salassa‟e menjadi Desa Bonto Mangiring di 

salah satu dusunnya ada dusun yang bernama dusun Bulukumpa. Dan didesa ini 

50 memiliki situs yang disebut BATU TUJUA (tempat Pelantikan para raja 
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yang akan berkuasa). Sejarah ini membantah tentang penamaan Bulukumba 

yang lain yang sesungguhnya jauh dari Dominasi Kerajjan Bone atau Kerajaan 

Gowa. Konon sejak itulah nama Bulukumba mulai ada, dan hingga saat ini 

resmi menjadi sebuah kabupaten. (Seharusnya kita memang mengkaji nama 

Bulukumba dari segi Historis dan keberadaan suatu tempat berdasarkan nama 

dan tempat, Untuk yang meyakini sejarah yang lain, mari kita bersama-sama 

melakukan kajian Ilmiah kembali...) 

Peresmian Bulukumba menjadi sebuah nama kabupaten dimulai dari 

terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi, yang ditindaklanjuti 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 5 Tahun 1978 tentang 

Lambang Daerah. Akhirnya setelah dilakukan seminar sehari pada tanggal 28 

Maret 1994 dengan narasumber Prof. Dr. H. Ahmad Mattulada (ahli sejarah dan 

budaya), maka ditetapkanlah hari jadi Kabupaten Bulukumba, yaitu tanggal 4 

Februari 1960 melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Hari 

Jadi Kabupaten Bulukumba. Secara yuridis formal Kabupaten Bulukumba resmi 

menjadi daerah tingkat II setelah ditetapkan Lambang Daerah Kabupaten 

Bulukumba oleh DPRD Kabupaten Bulukumba pada tanggal 4 Februari 1960 

dan selanjutnya dilakukan pelantikan Bupati Pertama yaitu Andi Patarai pada 

tanggal 12 Februari 1960.43 

“Mali’ siparappe, Tallang sipahua”. Ungkapan yang mencerminkan 

perpaduan dari dua dialek bahasa Bugis Makassar. tersebut merupakan 

gambaran sikap batin masyarakat Bulukumba untuk mengembang amanat 

persatuan di dalam mewujudkan keselamatan bersama demi terciptanya tujuan 

pembangunan lahir dan batin, material dan spritual,dunia dan akhirat. Paradigma 

kesejarahan, kebudayaan, dan keagamaan memberikan nuansa moralitas dalam 

sistem pemerintahan yang pada tatanan tertentu menjadi etika bagi struktur 

kehidupan bermasyarakat. Nuansa moralitas ini pula yang mendasari lahirnya 

slogan pembangunan “Bulukumba Berlayar” yang mulai disosialisasikan pada 

 

43 Pemerintah Kabupaten Bulukumba, “sejarah bulukumba”, Website Resmi Pemerintah 

Kabupaten Bulukumba, 2022. https://bulukumbakab.go.id/sejarah-kabupaten-bulukumba. 
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bulan September 1994 dan disepakati penggunaannya pada tahun 1996. 

Konsepsi “Berlayar” sebagai moral pembangunan lahir batin mengandung 

filosofi yang cukup dalam serta memiliki kaitan kesejarahan, kebudayaan dan 

keagamaan dengan masyarakat Bulukumba. “Berlayar”, merupakan sebuah 

akronim dari kalimat kausalitas yang berbunyi “Bersih Lingkungan Alam Yang 

Ramah” 

Kabupaten Bulukumba memiliki 14 Cagar Budaya dan 4 Warisan Budaya 

Tak Benda yang sudah ditetapkan olah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, 

serta bahasa daerah yang terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan. 

 
Gambar 4:1 peta Kabupaten Bulukumba 

 

2. Letak Geografis Kabupaten Bulukumba 

Posisi Kabupaten Bulukumba dijasirah selatan Provinsi Sulawesi Selatan 

yang secara geografis wilayahnya berda pada, 20 derajat 5,40 derajat lintang 

selatan dan antara 119,58 derajat 120,28 derajat bujur timur dengan batas 

wilayah meliputi sebelah selatan dengan Kabupaten Selayar, dan Laut Plores 

sebelah Utara dan Kabupaten Sinjai Sebelah Timur dengan Teluk Bone, sebelah 

barat dengan Kabupaten Bantaeng. 
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Posisi strategis ini menjadikan Bulukumba Potensial dalam beberapa 

sektor, dan dalam era otoda ini Bulukumba banyak ditopang oleh empat sector 

andalan masing-masing Pertanian, Perikanan, Pariwisata, Transportasi Darat dan 

Laut. Letak Wilayah. Kabupaten Bulukumba terletak di Ujung bagian Selatan 

ibu kota Propinsi Sulawesi Selatan, terkenal dengan industri perahu pinisi yang 

banyak memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat dan Pemerintah 

Daerah, hanya saja industri perahu tradisional itu belum dikelola secara 

profesional sehingga pemasarannya belum maksimal. Luas wilayah Kabupaten 

Bulukumba 1.154,67 Km2 dengan jarak tempuh dari Kota Makassar sepanjang 

153 Km. Secara geografis Kabupaten Bulukumba terletak pada koordinat antara 

5o20” sampai 5o 40” Lintang Selatan dan 119o 50” sampai 120o 28” Bujur.44 

Timur.Batas-batas Wilayah 

Sebelah Utara : Kabupaten Sinjai 

Sebelah Selatan : Laut Flores 

Sebelah Timur : Teluk Bone 

Sebelah Barat : Kabupaten Bantaeng. 

Sebelah Utara : Kabupaten Sinjai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 Pemerintah Kabupaten Bulukumba, “sejarah bulukumba”, Website Resmi Pemerintah 

Kabupaten Bulukumba, 2022. https://bulukumbakab.go.id/sejarah-kabupaten-bulukumba. 
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No kecamatan Jumlah 

Desa 

Luas Wilayah 

Administrasif 

(Ha) %Total 

1 Ujungbulu (Ibukota Kabupaten) 9 1,444 1,25 

2 Gantarang 20 17,351 15,03 

3 Kindang 13 14,876 12,88 

4 Rilau Ale‟ 15 11,753 10,18 

5 Bulukumpa 17 17,133 14,84 

6 Ujungloe 13 14,431 12,50 

7 Bontobahari 8 10,860 9,41 

8 Bontotiro 13 7,834 6,78 

9 Kajang 19 12,906 11,18 

10 Herlang 8 6,879 5,96 

Kabupaten Bulukumba 70 115,467 100 

Table 4:1 Nama, Luas Wilayah, per-Kecamatan dan Jumalh Kelurahan 

tahun 2014 

Sebelah Selatan : Laut Flores 

Sebelah Timur : Teluk Bone 

Sebelah Barat : Kabupaten Bantaeng. Kabupaten Bulukumba mempunyai 10 

Kecamatan, 24 Kelurahan dan Desa 123 buah, sedangkan jumlah Personil 

sebanyak 25.366 orang. 

Dalam hal pembagian wilayah administratif, pada tahun 2014 Kabupaten 

Bulukumba terbagi menjadi 10 Kecamatan, yang di dalamnya terbentuk wilayah 

wilayah yang lebih kecil, yang dapat dilihat dalam tabel berikut : 
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Melihat luas wilayah Kabupaten Bulukumba perkacamatan dan jumah desa 

perkecamatan luas kecamatan yang paing tertinggi Gahtaang 17,351 Ha Jumah 

Desa 20 Sedangkan Kecamtan Kajang Luas wilayah kecamatan kajang Cuma 

12,906 Ha sedangkan jumah desanya tidak jauh beda dari gantarang yaitu 19 

desa 

3. Sejarah singkat desa Balong dan kondisi Giografis 

 
 

Gambar 4:2 Peta Desa Balong, Kecamatan Ujungloe 
 

Desa Balong merupakan salah satu desa dalam wilayah Kecamatan 

Ujung LoeKabupaten Bulukumba. Terletak kurang lebih antara 3°25'40,80" LS 

- 3°23'27,24" LS dan 102°8'21,4" BT - 102°10'7,32" BT. Secara administratif, 

wilayah Desa Balong memiliki batas sebagai berikut : 

Sebelah Utara : Desa Swatani 

Sebelah Selatan : Desa Garanta 

Sebelah Timur : Desa Balleanging 

Sebelah Barat : DesaLonrong 

Luas wilayah Desa Balong adalah 101.920 Ha yang terdiri dari : 
 

1.) Luas Permukiman : 6.793 Ha 

2.) Luas Persawahan & Perkebunan : 95.125 Ha 

3.) Luas Prasarana Umum Lainnya : 2 Ha 
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Terkait dengan administrasi pemerintahan, wilayah Desa Balong terbagi 

kedalam beberapa dusun. Adapun jumlah dusun adalah 5 Dusun, sebagai 

berikut: 

1.)      Dusun Longki. 

2.) Dusun Patuku. 

3.) Dusun Bonto Loe. 

4.) Dusun Kalicompeng. 

5.) Dusun Pabentengang. 

Secara administratif Desa Balong berada dalam Kecamatan Ujung Loe 

terbagi dalam lima Dusun. Luas wilayah Desa 10,192 Ha.45 

4. Stuktur Organisasi perintah Desa Balong 

Dalam stuktur Pemerintahan di Desa Balong Kecamatan Ujungloe 

Kabupaten Bulukumba, Di pimpin oleh Kepala Desa Dalam Menjelaskan 

Pemerintahan, Kepala Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan desa. 

Adapun sususan pemerrinttahan Desa Balong Tahun 2023 sebagai berikut:46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
45 Pemerintah desa Balong, “Sejarah Desa Balong”. Website Resmi Desa Balong, 2023. 

https://desa balong.my.id./halaman/detail/sejarah-desa-balong. 
46 Pemerintah desa Balong, “Sejarah Desa Balong”. 
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KETUA BPD 
ZAINAL ABIDIN 

No. HP: 085282632854 

 

KEPALA DESA 
IRSAN ARIF SAMRA,A.Ma 
No. HP: 081387207744 

 

ANGGOTA 
JUSNADI 

No. HP: 085242400443 

 

ANGGOTA 
EKA WAHYUNI 

No. HP: 082349356774 

 

SEKDES 
A.MARLIANA CANDRA, S.Sos 

No.HP:085397848314 

 

KAUR T. USAHA DAN UMUM 
NUR ISLAMI ANNIZA, S.Pd 

HP: 082346355416 

ANGGOTA 
HASWIN,S.IP 

No. HP: 082188214378 

ANGGOTA 
AHMAD KHAERUL WIJAYA 

No. HP: 082346434773 

KAUR KEUANGAN 
ANDI ASLAN SYARIF 
HP: 082393051257 

OPERATOR PROFIL DESA 
KURNIAWATI 

HP: 085396301147 

 
ANGGOTA 

BAHARUDDIN. J 
No. HP: 081342232299 

 
ANGGOTA 

ANDI AINUL NUR ISMI 
No. HP: 08524062580 

 
 

KASI PEMERINTAHAAN 
NUR AZISA, S.Pd 

HP: 082396648598 

 
KASI KESRA 

NASARUDDIN 
HP: 085242852667 

 
ANGGOTA 
IBRAHIM 

No. HP: 085229115371 

 
ANGGOTA 

RETNO ANDI WIJAYA 
No. HP: 087813551836 

 

KADUS 
LONGKI 
ANSHAR 

HP : 085396002296 

 

KADUS 
PATUKU 

MUH. HERIANTO 
HP : 082192862721 

 
OPERATOR BPD 

ANDI RESTU PRATAMA 
No. HP: 085342142531 

  

KADUS 
BONTOLOE 
ZAINUDDIN 

HP : 085299646351 

 

KADUS 
PABBENTENGAN 

RISWAN 
HP : 081255579154 

   

KADUS 
KALICOMPENG 

DIAN HAERANI, AMAK 
HP : 083134027699 

 

Sumber data: Pemerintah DEsa Balong, Struktur Organisasi Desa Balong 2023. 

 
 

B. Perspektif Masyarakat Mengenai Dampak Pertambangan Galian C 

Terhadap Lingkungan Hidup Di Desa Balong 

1. Dampak Tambang Ilegal galian C 

Desa Balong memang memiliki banyak sumber daya alam yang perpotensi 

di bidang pertambangan, potensi ini pertama kali di manfaatkan oleh masyarakat 

dengan membuka usaha pertambangan rakyat. Melihat banyaknya usaha 

pertambangan rakyat di Desa Balong maka peluang ini pun dilirik oleh para 

pengusaha-pengusaha di Bulukumba dengan mendirikan perusahaan yang 

bergerak di bidang pertambangan yang terletak di Desa Balong, Kecamatan 

Ujungloe, Kabupaten Bulukumba. Perusahaan ini bernama PT. Harfiah yang 

terletak di Desa Balong dan menjadi perusahan terbesar di Kecamatan 

Ujungloe. Berdirinya perusahaan ini sempat mengundang Pro dan Kontra di 
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kalangan Masyarakat, melihat banyaknya dampak yang terjadi terhadap 

lingkungan dan maraknya pendiri tambang ilegal di Desa Balong dan 

Sekitarnya. 

Aktifitas dari penembangan bahan galian C yang semakin hari semakin 

melonjak kebutuhan akan bahan material dasar sangat penting untuk menunjang 

pembangunan pribadi maupun pembangunan di suatu wilayah, kabupaten 

ataupun kota. dan mengesampingkan efek yang akan terjadi hal inilah yang 

menyebabkan dampak negatif dari berbagai sektor sosial, ekonomi dan 

ekosistem lingkungan. Kerusakan yang terjadi didominasi akibat kurangnya 

pertimbangan dan pemahaman terkait masalah-masalah yang timbul dalam 

perencanaan atau dalam peroperasian dan bagaimana cara mengatasi dan 

memperbaiki kerusakan pascapenambangan. Karena kesalahan sekecil apapun 

jika di lakukan secara terus-menerus tetap akan menimbulkan dampak 

kumulatif.47 

Selain itu kerusakan lingkungan yang terjadi terutama di daerah Desa 

Balong sudah sangat memperihatinkan di tambah banyaknya penambang galian 

C yang menyalahi prosedur dan tdk mengantongi izin dari pemerintah setempat. 

Perizinan yang di maksud dalam penelitian ini mengacu pada otonomi 

Daerah, kewenangan dalam perizinan pertambangan merupakan kewenagan 

pemerintah pusat. Hal ini dilihat dari lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

1999 dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 

untuk mengatur usaha penyalagunaan sumber daya alam yang terdapat dalam 

wilayah yuridisnya.48 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

47 Tasbi Husin, “penyalagunaan Pertambangan terhadap kerusakan lingkungan hidup di 

kecamatan kluet tengah”. Skripsi (Banda Aceh: Fak. Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry 

Darussakam-Banda Aceh. 2017) h. 37. 
48 Fitrah Wahyudi Danal, Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Tambang Galian C, 

h. 63. 
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Daftar lokasi Tambang galian C di wilayah Kecamatan Ujungloe Tahun 

2023 sebagai berikut: 

No Lokasi tambang Jenis Tambang Jumlah Keterangan Perizinan 

1 Desa Balong Pertambangan 

Rakyat 

7 belum memilik perizinan 

berusaha 

2 Desa Balong PT 1 Izin yang dimiliki 

Sudah tidak sesuai dengan 

ketentuan 

3 Desa 

Padangloang 

Pertambangan 

Rakyat 

1 belum memiliki perizinan 

berusaha 

4 Desa 

Padangloang 

PT 2 Izin yang dimiliki 

Sudah tidak sesuai dengan 

ketentuan 

5 Desa Dannuang Pertambangan 

Rakyat 

2 belum memiliki perizinan 

berusaha 

6 Desa Seppang Pertambangan 

Rakyat 

1 belum memiliki perizinan 

berusaha 

7 Manyampa PT 1 Izin Batuan jenis Pasir 

Urug 

Sumber data: Data sekunder Dinas lingkungan hidup dan kehutanan Bulukumba 

2023. 

 
Table di atas menunjukan bahwa banyaknya penggelola tambang galian 

C yang telah beroperasi tetapi belum memiliki izin berusaha hal ini dapat di 

lihat oleh fakta bahwa tambang galian C yang berada di desa Balong di 

dominasi oleh penambangan rakyat. Banyaknya Pertambangan yang belum 

memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) karena terkendala oleh beberapa hal. 

Seperti yang diungkapkan oleh informan pertama yang menyatakan, 
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“Pera pengusaha Tambang rata-rata tidak memiliki Izin usaha 

Karena mereka tidak memiliki kesadaran dalam hal pengajuan Izin 

Usaha Pertambangan dan mengingat sulitnya pengurusan 

perpanjangan Izin di kantor Penanaman Modal dan Perizinan. 

Karena terkadang untuk mengurus surat usaha kecil saja lama 

sekali selesai apalagi kalau tidak ada orang dalamta yang bisa 

bantuki deh bisa sampai bertahun-tahun.” 49 

Wakil Bupati Bulukumba yakni Andi Tomy Satria juga juga menjelaskan 

terkait banyaknya Tambang Galian C yang berada di kabupaten Bulukumba 

yang belum mengantongi izin, beliau juga menegaskan bahwa tim Satgas 

selama ini telah melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya, berikut 

pernyataan: 

“Satgas tambang itu melakukan penataan dan langkah persuasif. 

Untuk penegakan hukumnya kita serahkan ke pihak kepolisian. 

Saat ini ada banyak yang diproses hukum. Kita sebenarnya 

menghimbau agar kehadiran penambangan melakukan pengurusan 

izin di Provinsi karena ini kewenangan provinsi. Kita juga sudah 

mendesak provinsi untuk melakukan penindakan sesuai dengan 

kewenangannya. Terkait banyaknya penambangan yang belum 

mengantongi izin maka kami akan lebih mendorong pihak 

kepolisian untuk di lakukan proses hukum. Untuk sekarang 

langkah yang dapat kita ambil adalah penindakan hukum jika 

tambang tersebut tidak memiliki izin. Kita akan support pihak 

kepolisian untuk melakukan penegakan hukum bagi penambang 

yang melakukkan kegiatan tidak sesuai regulasi.50 

Maraknya aktifitas Tambang Galian C di Kecamatan Ujungloe, Kabupaten 

Bulukumba meningkatkan keprihatihan dan memicu kemarahan masyarakat, 

pasalnya dampak dari aktifitas Tambang ini sudah Berimbas kepada lahan 

pertanian dan wilayah pemukiman warga. Berdasarkan hasil wawancara penulis 

dengan informan menyatakan bahwa: 

“Seharusnya Pemkab Bulukumba melakukan koordinasi dengan 

pemerintah Provinsi (Pemprov), pasalnya perizinan pertambangan 

tak lagi menjadi urusan daerah, setelah Prempov Sulsel telah 

mengambil alih. Harusnya Provinsi lebih Proaktif melakukan 
 

49 Safwan (37 Tahun), masyarakat, Wawancara, Desa Balong, Kecamatan Ujungloe, 

Kabupaten Bulukumba, 30 Mei 2023. 
50 Listing berita, tidak usah ada pemerintah kalau tidak bisa selesaikan kasus tambang di 

Bulukumba, 17 Maret 2019. https://listingberita.com/alimuddin-tak-usah-ada-pemerintah-kalau- 

tidak-bisa-selesaikan-kasus-tambang-ilegal-ujung-loe/ 
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Pengawasan, kalau tidak bisa, serahkan saja kembali ke Pemkab 

yang lebih tau perkembangan di daerah. Karena jika terus 

dibiarkan berlarut-larut bakal semakin berdampak kepada 

masyarakat bahkan lingkungan.”51 

Salah seorang tokoh masyarakat Desa Manjalling Kecamatan Ujungloe, 

bapak Alimuddin geram dengan banyaknya tambang galian C yang merusak 

lahan milik petani khususnya yang berada di Desa Balong, Kecamatan Ujungloe 

Bulukumba. Karena menurut Bapak Alimuddin saat ini sudah banyak bahkan 

puluhan hektar sawah milik petani tidak bisa digarap akibat rusaknya lahan 

pertanian. Bahkan untuk Desa Balong itu sendiri ada sekitar 70an hektar yang 

tidak bisa di garap akibat rusaknya irigasi. Wawancara penulis dengan informan 

yang menyatakan: 

“saya benar-benar geram dan prihatin melihat kondisi saat ini, 

sawah saja sudah beberapa tahun tidak bisa saya garap karena 

tercemar limbah dari tambang ilegal tersebut, saya pikir untuk apa 

ada yang namanya pemerintah kalau tidak bisa selesaikan kasus 

tambang llegal, karena kemana lagi kita harus mengadu kalau 

mereka saja tutup mata melihat kerusakan lingkungan didesa 

kami.” 

 
Hal ini juga diungkapkan oleh warga Desa Balong yang juga turut 

merasakan dampak akibat aktifitas Pertambangan yang telah merusak ekosistem 

lingkungan. Kerusakan lahan juga di rasakan oleh warga akibat dari 

pertambangan galian C. aliran sungai yang terhadap di beberapa desa Balong 

mengalami erosi dan kehilangan vegetasi penutup lahan sehingga sewaktu 

kemarau air menjadi kering dan di saat musim hujan akan terajadi penguapan air 

dan mengakibatkan gagal panen. Sebagaimana masyarakat setempat 

mengatakan bahwa: 

”Dampak dari pertambangan disungai, mengakibatkan kerusakan 

pada persawahan. Ada sekitar 700 hektar sawah di sini sering gagal 

panen, karena banjir yang mengakibatkan abrasi pada sungai. 

Tidak hanya pada saat banjir saja saat pasang juga sudah naik ke 

pemukiman warga dan persawahan akibat dari penambanan itu. Ini 

sudah ada sekitar 30 hektar lahan yan ditambah, awalnya lahan 
 
 

51 Fajar (24 Tahun), Calon ketua KNPI, wawancara, Desa Manjalling, kelurahan 

ujungloe, kabupaten bulukumba, 3 juni 2023. 
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daratan sekarang berubah manjadi kubangan sedalam kurang lebih 

20hektar”.52 

 

Dampak yang dirasakan oleh warga Kecamatan Ujungloe sangat 

membeikan efek besar terhadap kerusakan lingkungan. Maraknya tambang 

ilegal suatu yang tidak diberikan toleransi terhadap masyarakat, apalagi tambang 

ini, tidak mempunyai payung hukum yang melindungi, bahkan sudah melanggar 

undang-undang Minerba terkait perizinan penambangan di wilayah setempat. 

Banyaknya keluhan dari masyarakat yang tak kunjung di dengarkan oleh 

Pemerintah dan aparat Negara yang terkait masalah tambang, ini membuat 

masyarakat dan pemuda merasa kecewa dan lebih mempertanyakan tugas dan 

tanggungjawab pihak kepolisian dalam hal ini Kapoles kasat Reskrim dan kanit 

Tipidter Bulukumba, hal ini di ungkapkan oleh narasumber yang menyatakan 

bahwa: 

“kami menilai Polres Bulukumba tidak mampu mengambil tindakan 

tegas, terhadap pelaku tambang yang sampai hari ini masih beroperasi di 

Kabupaten Bulukumba. Untuk itu saya berharap kepada Polres 

Bulukumba untuk melakukan penutupan permanen terhadap seluruh 

tambang ilegal yang ada di Bulukumba. Serta memberikan sanksi 

terhadap pelaku penambangan ilegal sesuai hukum yang berlaku.”53 

 
Hal ini juga ditanggapi oleh Direktur Wanahan Lingkungan Hidup mengenai 

maraknya Tambang Galian C ilegal di wilayah kabupaten Bulukumba 

Kecamatan Ujungloe perihal hadirnya tambang ilegal ini, yang memberikan 

efek sangat besar terkait kerusakan ekologi. Ekspansi tambang ilegal sangat 

meresahkan masyarakat Ujungloe yang mengakibatkan ekosistem sungai rusak, 

sawah mengalami gagal panen, longsor dan serta perekenomian masyarakat 

semakin menurun. Eksplorasi tambang ilegal sudah menyalahi aturan undang- 

undang Minerba tentang Perizinan penambangan. 

“ jika kita melihat efek tambang secara kasat mata atau yang terjadi 

d lapangan memang terjadi kerusakan seperti, fungsi sungai sudah 

mulai berkurang terkait aktifitas penambangan rusaknya lahan 
 

52 Iqbal (30 Tahun), Tokoh masyarakat, wawancara, desa Balong Kabupaten Ujugloe, 

Kabupaten Bulukumba. 6 juni 2023. 
53 Jalal Baktia (27 Tahun), Pemuda Bulukumba, wawancara, desa Balong, kecamatan 

Ujungloe, kabupten bulukumba. 6 juni 2023. 
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pertanian warga. Tetapi kembali lagi untuk terkait untuk kekuatan 

hukumnya bukan rana kami, kami hanya melakukan pengawasan 

dan mengambil data terkait siapa yang melakukan penambangan 

dan bagaimana perizinan tambangnya. Dan data yang telah kami 

ambil kami kompfirmasi ke dinas lingkungan hidup provinsi untuk 

di tindak lanjuti”.54 

2. Eksplorasi Tambang 

Lingkungan hidup tidak lagi di tempatkan sejajar dengan hubungan 

fungsional, tetapi lingkunggan ditempatkan sebagai objek yang harus di 

eksplorasi. Sebenarnya sebelum ada perusahaan tambang di Kecamatan 

Ujungloe sudah banyak masyarakat yang melakukan penambangan pasir secara 

manual. Eksplorasi sumber daya alam yang berlebih akan berdampak pada 

penurunan kelestarian sumber daya alam dan fungsi lingkungan kerusakan 

sumber daya alam terus mengalami peningkatan. Secara fisik kerusakan tersebut 

di sebabkan karena tingginya angka eksplorasi yang di lakukan bukan hanya 

dalam daerah produksi yang di dukung oleh sumber daya alam, tetapi juga 

terjadi di daerah yang dilindungi dan telah ditetapkan sebelumnya. Kerusakan 

tersebut disebabkan oleh usaha-usaha komersial yang secara Sah mendapatkan 

izin maupun tidak mendapat izin. 

Eksplorasi tambang berhubungan erat dengan konsep pengelolaan 

lingkungan hidup. Dimana kegiatan usaha ini lebih rentan dengan dampak 

kerusakan lingkungan, karena menurunnya kualitas lingkungan sebagai akibat 

pengusahaan pertambangan. Kualitas hidup masyarakat mulai menurun karena 

dampak yang di timbulkan. Usaha pertambangan dalam waktu relative singkat 

dapat mengubah bentuk topografi tanah sehingga dapat mengubah 

keseimbangan sistem ekologi. 

Namun berbicara mengenai eksplorasi masi banyak warga yang belum 

paham mengenai eksplorasi itu sendiri. Sesuai dengan hasil wawancara dengan 

narasumber berikut: 

 

 

 

 
 

54 Nurdin (33 Tahun) Kabit Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, wawancara, 

Bintarore, Kecamatan Ujungbulu, kabupaten Bulukumba. 15 juni 2023. 
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“ kalau tentang eksplorasi saya sendiri kurang tauka apa di bilang 

kerena itu yang punya tambang di sini tidak terbuka ki di 

masyarakat”.55 

Hasil wawancara dengan Sekertaris Dinas Lingkungan Hidup: 

 
“sumber daya bumi dalam hal ini di bidang pertambangan 

harusnya lebih dikembangkan secara maksimal untuk mencapai 

pembangunan. Oleh karena itu perlu adanya survey dan evaluasi 

dari para ahli agar tidak menimbulkan banyak keuntungan dan 

sedikit kerugian baik secara ekonomi maupun secara ekologis. 

Penggunaaan ekologis dalam pembangunan sangat perlu untuk 

menghitungkan sebelum rangka peningkatan hasil pertambangan 

dan untuk memperhitungkan sebelumnya pengaruh pertambangan 

pada sumber daya alam lingkungan yang lebih luas. Dalam 

pemanfaatan sumber daya pertambangan yang dapat diganti 

dengan perencanaan. Pengelolaan dan penggunaanya harus hati- 

hati. Karena harus tetap diingat bahwa generasi mendatang harus 

tetap menikmati hasilnya. Maka dari itu baiknya selaku 

penambang harus melakukan eksplorasi dengan sebagaimana 

mestinya.”56 

Tahap eksplorasi sangat penting dalam penambangan dan pada tahap 

reklamasi, Tujuan dilakukannya eksplorasi guna mengetahui sumber daya 

cebakan secara terperincih, yakni untuk mengetahui, menemukan, 

mengidentifikasi dan menentukan gambaran giologi dan pemineralan 

bersdasarkan ukuran, bentuk sebaran, kualitas suatu mineral untuk kemudian 

dapat dilakukan subuah penambangan secara ekonomis.57 

3. Kesadaran Masyarakat 

Permasalahan lingkungan hidup bukan saja di pengaruhi oleh masalah 

teknologi atupun ekonomi melainkan perilaku dan budaya yang minim akan 

kesadaran mungkin saja dapat menjadi penyebab perilaku yang merusak 

lingkungan. Manusia khususnya korporasi mulai mengembangkan prilaku atau 

aktivitas yang merusak lingkungan hidup dan menggangu sumberdaya alam. 

 
55 Sainuddin (53 Tahun) warga desa balong, wawancara, desa Balong, Kecamatan 

Ujungloe, kabupaten Bulukumba. 23 juni 2023. 
56 Alamsyah (30 Tahun) Sekertaris Dinas Lingkungan Hidup, wawancara, desa Balong, 

Kecamatan Ujungloe, kabupaten Bulukumba. 27 juni 2023. 
57 Fitrah Wahyudi Danal, pengawasan pemerintah daerah terhadap tambang galian C, h. 

66. 
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Perilaku yang merusak lingkungan hidup mencangkup perilaku-perilaku yang 

memfokuskan kebutuhan yang harus segera di penuhi dan tidak 

mempertimbangkan masa depan dan secara bersamaan tindakan tersebut 

mengabaikan nilai modal lingkungan hidup dan dampak negatifnya. Sementara 

itu kebutuhan pembangunan gedung-gedung juga menuntut pemenuhan bahan 

material seperti pasir, krikil yang diperoleh dari pengerukan sumberdaya alam 

yang berlebih, sehingga semakin mempertajam kerusakan lingkungan hidup. 

Masyarakat pada umumnya tidak memikirkan akibat dari apa yang mereka 

kerjakan akan berpengaruh kemasa yang akan datang. Menurut Daly dan Cobb 

manusia itu memperlakukan bumi “olah-olah adalah suatu likuidasi dalam 

bisnis”, di mana masa depan tidak dihargai. Orang bertambah dengan berlebih, 

mengomsumsi secara berlebih dan melakukan polusi secara berlebih.58 

Masyarakat hanya melihat dan berfikir dari apa yang dihasilkan dari kegiatan 

yang dilakukan. Berikut hasil wawancara dengan narasumber H. Rustan, S Sos. 

Terkait terkait kesadaran masyarakat. 

“Masyarakat sekarang kurang paham terkait akibat jangka panjang 

yang disebabkan oleh pengerukan pasir dan sungai yang dilakukan 

terus-menerus. Sedangkan pemilik tambang hanya memperhatikan 

aspek keuntungan dan mengabaikan kerusakan yang ditimbulkan. 

Pendidikan masyarakat jika menjadi faktor yang berpengaruh 

karena masyarakat tidak memilki pengetahuan sehingga sulit untuk 

diberikan pemahaman mengenai pentingya menjaga lingkungan 

hidup. Masyarakat yang kurang paham akan lingkungan hanya 

berpikir cara untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan 

melalui pekerjaan yan dapat diharapkan hasilnya secara nyata. 

Keberlanjutan dari usaha yang dilakukan dalam jangka panjang 

tidak dipikirkan, mereka hanya berpikir bagaimana cara untuk 

mendapatkan uang agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan 

mendapat hidup yang layak.”59 

4. Rusaknya Akses Jalan 

Tambang galian C tidak hanya menimbulkan dampak negatif terhadap 

sektor pertanian tetapi juga menimbulkan dampak negatif terhadap akses jalan 

 

 

58 Kedia, B., dan Kuntz, E. “Konteks Kinerja Social Sebuah Studi Empiris Bank Texas.” 

Dalam penelitian kenerja dan Kebijakan Sosial Perusahaan. (1981). 
59 H. Rustan, S. Sos. (47 Tahun) Camat Desa Padalloang, wawancara, desa Balong, 
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raya, tanah yang kering serta jalan yang berlubang akibat dilaluinya truk-truk 

pengangkut bahan galian C dari lokasi tambang menuju ke tempat konsumen. 

kerusakan jalan akibat pertambanan ini sudah tidak bisa di biarkan lagi 

karena sudah sangat meresahkan. Pemerintah harus cepat bertindak tegas karena 

masalah ini selain sudah meresahkan ini juga sudah melanggar UU karena 

sepengetahuan saya, bersadarkan UU No. 38 Tahun 2004 pasal 1 angka (5) 

“jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan untuk lalu lintas umum”. Dan 

pasal 1 angka (6) “jalan khusus adalah jalan dibangun oleh instansi, badan 

usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri”. 

Dalam pasal 1 angka (5) dan (6) UU No.38 tahun 2004 sudah sangat jelas 

bahwa jalan umum memang di peruntukkan untuk lalu lintas umum dan bukan 

untuk kepentingan sendiri. 60 

Sependapat oleh narasumber peneliti yang mengatakan bahwa dampak yang 

paling nyata di depan mata adalah kerusakan jalan dan sangat meresahkan, 

berikut adalah peryataanya: 

“Permasalahan kerusakan lingkunggan bukan hanya mengenai 

jalan berluang dan rusak saja tetapi yang menjadi masalah 

selanjunya jika sudah memasuki musim kemarau dan berangin 

karena menyebabkan debu dan polusi yang mengganggu pengguna 

jalan lain terutama penggendara motor karena debu yang di 

timbulkan sangat tebal yang dapat menimbulkan kecelakaan dan 

beberapa penyakit. Bukan hanya pengguna jalan warga yang 

memiliki rumah di dekitar jalan pun sering mengeluhkan debu 

yang masuk ke rumah warga akibat truk keluar masuk daerah 

pertambangan.”61 

 

Berikut hasil wawancara dengan salah satu penguna jalan yang sering 

melintasi jalan. Berikut pernyataannya: 

“Tentu masalah mengenai debu ini sangat mengganggu dan 

meresahkan apalagi bagi pengendara motor yang pas berada di 

belakang truk karena debunya sangat tebal dan tak sedikit debu 

yang masuk di mata tentu hal ini menggangu kesehatan. Hasusnya 
 

 
 

60 Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 

tentang Jalan, Pasal 1 angka 5 dan 6. 
61 Mulyawati (55 tahun) masyarakat Desa Balong, wawancara, Desa Balong, Kecamatan 
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supir truk itu menggunakan penutup agar meminimalisir debu yang 

di timbulkan.”62 

 

Dampak yang terjadi akibat adanya tambang galian C bukan hanya di 

rasakan oleh warga sekitar tetapi telah menggangu pengguna jalan yang 

melintas. Perusahaan tambang harusnya sebelum melakukan kegiatan 

pertambangan harus menyiapkan jalan khusus untuk kegiatan pengangkutan, 

karena hal itu merupakan salah satu kesiapan teknis yang harus terpenuhi oleh 

perusahaan jika akan mengajukan izin. 

 

C. Interprestasi Fiqh Bi’ah Terhadap Dampak Galian C terhadap 

Lingkungan Hidup 

1. Keselarasan Undang-Undang dan Fiqh Bi’ah dalam hal menjaga 

Lingkungan Dalam Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara 

pasal 1 angka (1) mengenai pengertian Pertambangan sebaian atau seluruh 

tahapan kiatan dalam rangka penelitian, penegelolaan dan pengusahaan 

mineral atau batubara yang meliputi penyilidikan umum, eksplorasi, studi 

kelayakan konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, 

pegangkutan dan penjualan serta pascatambang.63 

Akbar salneg mengatakan bahwa usaha pertambangan pada hakikatnya 

ialah usaha pengambilan bahan galian dari dalam bumi. Dasar hukum 

pertambangan diatur dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “ 

bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh 

Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 64 

Sedangkan hukum pertambangan dalam fiqh Bi’ah di jelaskan dalam 

surah Al-Baqarah ayat 29 : 

تٍ ۗ وَ  ىهُنَّ سَبْعَ سََّٰوّٰ مَاۤءى فَسَورّٰ عًا ثَُُّ اسْتَ وّٰٰٓى اىلََ السَّ ي ْ ا فِى الَْْرْضى جَىَ يْ خَلَقَ لَكُمْ مَّ  ࣖهُوَ بىكُلرى شَيْءٍ عَلىيْمٌ هُوَ الَّذى
Terjemahanya: 

 
 

62 Chaerul nisa (29 tahun) masyarakat Desa Seppang, wawancara, Desa Seppang, 

Kecamatan ujungloe, Kabupaten Bulukumba. 7 juii 2023. 
63 Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 4 Tahun 2009 

tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Pasal 1 angka 1. 
64 Republik Indonesia,Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 5. 
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“Dialah (Allah) yang menciptakan segala yang ada di bumi 

untukmu, kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia 

menyempurnakannya menjadi tujuh langit.12) Dia Maha 

Mengetahui segala sesuatu”.65 

Ayat di atas menerangkan bahwa Allah menjadikan apa yang ada dalam 

bumi untuk kamu yaitu seperti barang dalam tanah umpamannya: emas, 

perak, batu, pasir, minyak dan sebagainya. Dalam pandangan Ali Yafie, ada 

hal penting yang sangat melandasi dalam fiqh Bi’ah: 

“Pertama, pelestarian dan pengamanan Lingkungan hidup dari 

kerusakannya adalah bagian dari iman. Kualitas iman seseorang 

bisa diukur dari salah satunya adalah sejauh mana sensitivitas dan 

kepedulian orang tersebut terhadap kelangsungan lingkungan 

hidup. Kedua, melestarikan dan melingdungi lingkungan hidup 

adalah kewajiban setiap orang yang berakal dan balig. 

Melakukannya adalah ibadah, terhitung sebagai bentuk bakti 

manusia kepada tuhanya. sementara penanggung jawab utama 

menjalankan kewajiban pemeliharaan dan pencegahan kerusakan 

lingkungan hidup ini terletak di pundak pemerintah. Ia telah 

diamanati memegang kuasa untuk memelihara dan melindungi 

lingkungan hidup. Bukan malah sebaliknya.”66 

Pertambangan galian C yang terletak di Desa Balong, Kecamatan 

Ujungloe yang penambangan yang dilakukan dengan cara mengeruk sungai. 

Dalam pengangkatan pasir dan batu dari sungai yang mengakibatkan 

tergerusnya bibir sungai sehingga air sungai pada saat musim kemarai 

menjadi kering dan musim hujan menjadi meluap yang mengakibatkan lahan 

dan sawah warga rusak dan gagal panen, belum lagi akibat lainnya seperti 

jalan raya yang digunakan dalam proses pengangkutan smengalami 

kerusakan. Kondisi ini tentu tidak sesuai dengan pandangan fiqh al-bi’ah 

yaitu manusia sebagai khalifah yang dipilih oleh Allah di muka bumi ini 

(khalifahtullah Filardh). Sebagai wakil Allah, manusia wajib untuk bisa 

merepresetasikan dirinya sesuai dengan sifat-sifat Allah. Salah satunya 

tentang alam sebagai pemelihata atau penjaga alam (rabbul’alamin). Jadi 

 

65 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahanya, h. 5. 
66 Ali Yafie, Merintis Fiqh Lingkungan hidup, (Jakarta, Yayasan Amanah 2006). h. 106. 
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sebagai wakil (khalifah) Allah di bumi. Artinya menjaga keberlansungan 

fungsi bumi sebagai tempat kehidupan makhluk Allah termasuk manusia 

sekaligus menjaga keberlanjutan kehidupannya. Manusia wajib menjaga 

kepercayaan atau amanah yang telah di berikan oleh Allah. 

2. Tinjauan Fiqh Bi’ah Terhadap Penambangan Galian C 

Pengeloaan sumber daya alam pada saat ini semakin meninkat begitu 

besar. Aktifitas pertambangan seringkali dianggap sebagai uang logam yang 

memiliki dua sisi yang salinng berlawanan, yaitu sebagai sumber 

kemakmuran sekaligus sebagai perusak lingkungan yang sangat potensial. 

Sektor pada bidang pertambangan dapat meyokong pendapatan Desa. dan 

juga sebagai perusak yang dapat membuat dan mengubah iklim atau lapisan 

tanah. 

Agama Islam sebagai agama yang memiliki nilai-nilai ajaran spiritual 

diharapkan mampu untuk mengingatkan sekaligus mangatur hubungan antar 

manusia dan alam.67 nilai-nilai yang terkandung dalam al-Quran dan Hadist 

dapat dijadikan landasan berpikir dan bertindak bagi umat islam dalam 

menyikapi kerusakan lingkungan. 

Prinsip dasar yang merupakan tujuan syariat adalah buah kebaikan dan 

menghindari kemungkaran yang terformulasikan dalam lima kemaslatan 

dasar yang menjadi tegaknya kehidupan umat manusia yaitu: menjaga 

agama (hifz al-din), menjaga jiwa (hifz al-nafs), menjaga keturunan (hifz al- 

nasl), menjaga akal (hifz al-aql), menjaga harta (hifz al-mal). Kelima hal 

tersebut merupakan keharusan untuk menegakkan kemaslatan di dunia, jika 

di tinggalkan maka kemaslatan tidak akan pernah terwujud. Konservasi 

tersebut di uraikan oleh Yusuf al-Qardawy sebagai berikut: 

a. Menjaga Lingkungan Sama Dengan Hifz Al-Din 

Segala usaha pemeliharaan lingkungan sama dengan menjaga agama, 

karena perbuatan dosa pencemaran  lingkungan sama dengan  menodai 

 

 
 

67 Jumarddin La Fua, “Aktualisasi pendidikan Islam dalam pengelolaan Lingkungan 

Hidup Menuju Kesalehan Ekologis”, jurnal Al-Ta’dib, Vol.7 No. 1 (Januari-juni 2014), h.22 
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subtansi keberagaman yang benar secara tidak lansung meniadakan 

eksitensi manusia sebagai Khalifah fil ardhi. 

Penyelewengan terhadap lingkungan secara implisit telah menodai 

perintah Allah swt untuk menjaga dan memelihara alam dan lingkungan, 

membangun dan memperbaiki serta melarang segala bentuk perbuatan 

yang dapat merusak dan membinasakannya. Sebagaimana dalam QS Al- 

A‟raf /7: 85 

نْ اىلّٰهٍ غَيْْهُ َ مَا لَكُمْ مرى قَوْمى اعْبُدُوا اللّرّٰ بًاۗ قاَلَ ي ّٰ نْ  بَ يرىنَةٌ  جَاۤءَتْكُمْ  قَدْ   ۗۗ ٗ  وَاىلَّٰ مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَي ْ زاَنَ  الْكَيْلَ  فاَوَْفُوا رَّبرىكُمْ  مرى ي ْ  وَلَْ   وَالْمى
دُوْا وَلَْ  اَشْيَاۤءَهُمْ  النَّاسَ  تَ بْخَسُوا هَاۗ   بَ عْدَ  الَْْرْضى  فِى  تُ فْسى لىكُمْ  اىصْلََحى تُمْ   اىنْ  لَّكُمْ  خَيٌْْ   ذّٰ نىيَْْ  كُن ْ ؤْمى  مُّ

Terjemahannya: 

”Kepada penduduk Madyan,276) Kami (utus) saudara mereka, 

Syuʻaib. Dia berkata, “Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada 

bagimu tuhan (yang disembah) selain Dia. Sungguh, telah datang 

kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka, sempurnakanlah 

takaran dan timbangan, dan janganlah merugikan (hak-hak) orang 

lain sedikit pun. Jangan (pula) berbuat kerusakan di bumi setelah 

perbaikannya.277) Itulah lebih baik bagimu, jika kamu beriman”.68 

b. Menjaga Lingkungan Sama Dengan Menjaga Hifz Al-Nafs 

menjaga lingkungan dan melestarikannya sama dengan menjaga jiwa, 

dalam artian perlindungan terhadap kehidupan psikis manusia dan 

keselamatan mereka dalam rusaknya lingkungan dan prinsip-prinsip 

keseimbangan yang mengakibatkan timbulnya acaman dan bahaya bagi 

kehidupan manusia. 

c. Menjaga Lingkunggan Sama Dengan Menjaga Hifdz Al-Nasl 

Menjaga lingkungan termasuk dalam kerangka menjaga keturunan yakni 

keberlansungan hidup generasi manusia dimuka bumi. Perbuatan 

menyimpang teerkait lingkungan hidup akan berakibat pada kesengsaraan 

generasi berikutnya. Upaya menjaga keseimbangan generasi tercermin 

dari ajaran dan anjuran untuk bersatu dalam membangun solidaritas 

 

68 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya, h. 36. 
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sesama muslim yang teraplikasi secara konkrit dalam menjaga segala 

bentuk eksloitasi sumber rezki yang menjadi hak bagi generasi yang akan 

datan. Perbuatan ekspoitasi yang berlebih merupakan salah satu bentuk 

kezaliman yang harus di hindari. 

d. Menjaga Lingkungan Sama Dengan Menjaga Hifz Al-Aql 

Menjaga lingkungan sama dengan menjagal akal, dalam artian bahwa 

beban taklif untuk menjaga lingkungan dikhitabkan untuk manusia yang 

berakal. Hanya orang yang tidak memiliki akal saja yang terbebani untuk 

menjaga dan melestrarikan lingkungan. Upaya menjaga keberlangsungan 

hidup manusia tidak akan berjalan kecuali kalau akalnya dijaga. 

Terkait dengan itu, „Umar bin al-Khattab berpesan, barang siapa yang 

melindungi lingkungan sama dengan menjaga keseimbangan berpikir, 

keseimbangan antar hari ini dan hari esok, antara yang maslahat dan 

mafsadat, antara kenikmatan dan kesengsaraan, antara kebenaran dan 

kebatinan. Sebeb tidaklah layak perilaku para pemabuk (orang yang 

kehilangan akal). Karena jika peran akal telah di tiadakan, maka manusia 

tidak akan pernah memahami manakah yang hak dan manakah yang batil. 

e. Menjaga Lingkungan Sama Dengan Hifz Al-Mal 

Allah swt telah menjadikan harta sebagai bekal dalam kehidupan 

manusia di atas bumi. Harta bukan hanya uang, emas dan permata. 

Melainkan seluruh benda yang menjadi milik manusia dan segala macam 

usaha untuk memperolehnya. Maka bumi, pepohonan, binatang, air, udara 

serta seluruh yang ada di atas maupun di dalam perut bumi adalah harta. 

Dengan demikian kerusakan  terhadap lingkungan dapat di pahami 

sebagai tindakan yang menafikan tujuan syariat, sedangkan pemeliharaan 

lingkungan sama dengan upaya penyempurnaan tujuan syariat. 

Menyikapi banyakknya isu mengenai masalah lingkungan yang 

semakin kompleks dan multidimensional yang menyentuh setiap aspek 

kehidupan manusia mulai dari aspek kehidupan, kesehatan, mata 

pencaharian, kualitas lingkungan dan hubungan sosial, ekonomi, dan 

politik. Fiqh Bi’ah memberikan patokan-patokan yang lebih praktis 
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dalam berinteraksi dengan lingkungan. Pemulihan atau rehabilitasi 

lingkungan yang sudah rusak merupakan bagian substansi Fiqh Bi’ah 

adalah konservasi lingkungan yang sudah rusak. Hukum pelestarian 

lingkungan adalah fardhu kifayah. Artinya semua orang baik individu 

maupun kelompok dan perusahaan bertanggunggjawab terhadap 

pelestarian lingkungan hidup, dan harus melibatkan dalam penanganan 

kerusakan lingkungan hidup.69 

Rehabilitasi lahan merupakan upaya pemulihan kembali lahan dan 

vegetasi yang telah rusak akibat aktivitas pertambangan atau pasca 

tambang, lahan pasca tambang harus di rehabilitasi untuk meminimalisir 

efek kerusakan lingkungan agar dapat kembali berfungsi secara optimal 

baik secara unsur produksi, media pengatur tata air maupun sebagai unsur 

perlindungan alam dan lingkungan. Peneliti akan menjabarkan hasil 

wawancara dengan anggota Dinas Lingkungan Hidup, berikut 

pernyataannya: 

“Sebaiknya lahan yang digunakan untuk pertambangan jangan 

digunakan untuk operasi penambangan secara serentak, tetapi 

secara bertahap. Karena sebagian besar tanah yang terletak dalam 

kawasan pertambangan menjadi lahan yang tidak produktif. Lahan 

yang telah dikerjakan oleh penambang harusnya direklamasi 

karena kalau tidak di reklamasi lahan akan tetap menjadi tidak 

produktif. Berbeda dengan lahan bekas pertambangan yang telah 

digunakan di lakukan proses direklamasi secara bertahap, maka 

lahan tersebut akan menjadi lahan produktif.”70 

 

Sebelum melakukan penambangan langkah awal untuk mengetahui 

bagaimana proses reklamasi dan rehabilitasi yang akan di lakukan perlu 

adanya AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) karena untuk 

mengetahui dampak-dampak kemungkinan yang akan terjadi. 

Keserakahan manusia dalam usaha memenuhi kebutuhannya mereka 

melakukan aktivitas yang makin lama makin mengubah lingkungannya. 

Peran AMDAL dalam pengelolaan lingkungan sangat penting karena 

 

69 Ali Yafie, Merintis Fiqh Lingkungan Hidup, (Jakarta: Ufuk Press, 2006), h.200. 
70 Rustan. (37 Tahun) Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, wawancara, 

desa Balong, Kecamatan Ujungloe, kabupaten Bulukumba. 9 juli 2023. 
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aktivitas penambangan dapat dilakukan apabila proses penyusunan telah 

berdasar pada perkiraan Dampak lingkungan yang akan timbul akibat di 

jalankannya proyek pertambangan. 

Rehabilitasi atau reklamasi dilakukan untuk mengembalikan fungsi 

lahan yang harusnya menjadi lahan penopang dan penadah air hujan kini 

beralih menjadi lahan yang rusak akibat pertambangan. Rehabilitasi juga 

dapat mengatasi berbagai masalah seperti masalah sosial dan ekonomi 

yang timbul. 

Bersadarkan wawancara dari salah satu masyarakat Desa Balong 

yang geram atas ketidak pedulian pengusaha tambang yang menurutnya, 

harga jual yang ditetapkan oleh pengusaha dan melihat volume produk 

yang sudah di hasilkan harusnya bisa memberikan kontribusi positif 

terhadap masyarakat sekitar, berikut pernyataan lebih lengkapnya: 

“para pengusaha tambang galian C ini saya rasa sudah 

menghasilkan keuntugan yang banyak, dari hasil pemanfaatan 

sumber daya bahan galian C. harusnya pera pengusaha lebih 

memperhatikan dampak negatif yang akan berimbas kepada 

kehidupan ekonomi masyarakat. Setelah melakukan penambangan 

terhadap lahan ya harus dilakukan reklamasi atau penimbunan 

kembali agar lahan bisa dimanfaatkan kembali seperti bisanya.”71 

 
D. Pentingnya Penerapan Fiqh Bi’ah Dalam Menjaga Lingkungan Hidup. 

Penerapan Fiqh Bi’ah sangat penting untuk mewujudkan kemaslahatan 

umat. Karena dalam pandangan islam kerusakan lingkungan selalu berkaitan 

dengan perilaku manusia itu sendiri, dalam al-Quran menjelaskan tentang peran 

manusia dalam merusak lingkungan, melarang manusia untuk merusak 

lingkungan sekaligus mengajak manusia untuk memelihara lingkungan. Ada dua 

hal pokok yang menjadi dasar pandangan islam dalam hal kerusakan lingkungan. 

Pertama, islam telah menyadari bahwa akan terjadi kerusakan lingkungan di darat 

maupun di laut yang berakibat pada turunnya kualitas lingkungan. Kedua, islam 

memandang manusia sebagai pelaku utama dalam kerusakan lingkungan dan 

 
 

71 Ibrahim Abdullah. (32 Tahun), masyarakat Desa Balong, wawancara, desa Balong, 

Kecamatan Ujungloe, kabupaten Bulukumba. 14 juli 2023. 
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sekaligus pencegah terjadinya pengerusakan tersebut. Dan islam telah mengajak 

manusia secara tegas melarang pengerusakan lingkungan di bumi. 

1. Hukum Ibhahah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Keterkaitan hukam ibhahah dengan pengelolaan lingkungan merujuk dari 

pendapat Emil salim yaitu, kebanyakan sumber daya alam yang relevan bagi 

krisis lingkungan. Pada umumnya tidak dimiliki oleh manusia perorangan. 

Udara, air, demikian pula hutan, dan sumber daya lainnya yang tak kalah 

penting untuk kelestarian lingkungan.72 Artinya lingkungan yang ada didalam 

bumi ini merupakan milik semua manusia yang ada di bumi dan bukan milik 

perseorangan dan tidak di perkenankan mengambil seenaknya dan merusak 

lingkungan. dan ini selaras dengan pemaknaan dalam al-ibhahah al-ammah. 

Jadi dalam penerapan fiqh lingkungan juga terdapat hukum ibhahah sebagai 

kerangka yang di jadikan landasan hukum bahwa keterkaitan dengan 

pengelolaan lingkungan adalah semua yang berada di dunia ini merupakan 

bentuk kasih sayang sang pencipta kepada makhuluknya dan untuk di jaga 

bersama demi kepentingan bersama bukan kepentingan individu. 

2. Penggunaan Hak Secara Berlebih 

Hak dalam hukum islam juga merupakan hak-hak Allah, yang penggunaanya 

harus di atur oleh syara’. Dalam hal ini perbuatan penggunaan hak yang 

melampaui batas terhadap pengelolaan lingkungan adalah disaat seseorang 

melakukan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah pabrik, 

pembuangan sampah sembarangan maka secara sadar tindakan yang dilakukan 

mengakibatkan pencemaran air karena membuat warna air berubah dan 

mengeluarkan bau busuk yang membuat warga kehilangan air bersih dan 

menimbulkan berbagai penyakit. 

Jika alam telah tercemar dan rusak maka fungsi penciptaannya tidak dapat 

terwujud dan ekosistem di dalamnyapun rusak. Hal inipun bertolak belakang 

dengan fungsi manusia sebagai khalifah yang harus menjaga alam. 

3. Menjaga Lingkungan 
 

 
 

72 Emil salim, pembangunan Berwawasan Lingkungan (Jakarta, LP3ES), (t.th), h. 170. 
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Seperti yang telah kita bahas bahwa menjaga lingkungan seperti dengan 

menjaga jiwa. Konsep memelihara jiwa merupakan konsep umum dengan 

memenuhi kebutan dasar kehidupan manusia seperti makanan dan minuman 

yang menjadi kebutuhan pokok. Pemanfaatan kebutuhan dasar dalam 

lingkungan hidup dapat dibagi secara hierarkis tiga gologan yaitu: 

(1) Kebutuhan dasar untuk keberlansungan hidup hayati, (2) kebutuhan dasar 

untuk keberlansungan hidup manusia (3) kebutuhan dasar untuk memilih.73 

Secara garis besar untuk mempertahankan kebutuhan hidup manusia harus 

mendapatkan Air, udara, dan pangan dalam kuantitas dan mutu, kebutuhan ini 

bersifat mutlak dan hal ini telah singkron antara menjaga ekosistensi menjaga 

jiwa dan lingkungan. 

Dalam buku fiqh lingkungan yang didaulatkan oleh H.A. Qadir Gassing. 

HT.MS, beliau menjelaskan antara keselarasam antara konsep menjaga 

lingkungan dengan salah satu unsur Maqashid al-Syariah. Menurut beliau 

konsep pemeliharaan lingkungan berkeselarasan dengan menjaga jiwa yang di 

rumuskan dalam kehendak nash al-Quran karena memelihara jiwa menurur 

beliau merupakan salah satu prinsip dalam mewuju. QS Al-Baqarah/1: 179 

tentang qishas. 

Landasan dalam Telah krisis merupakan landasan yang didaulati oleh 

adanya tingkatan dharruriyat. Aspek ini merupakan telaah yang diberikan oleh 

H.A. Qadir Gassing. HT berdasarkan landasan bahwa lingkungan hidup dalam 

islam dilakukan dalam rangka system lingkungan yang menyerupai kesenjangan 

 

 
73 H.A. Qadir Gassing HT. MS, Fiqih Lingkungan “Telaah Kritis Tentang Penerapan 

Hukum Taklif Dalam Pegelolaan Lingkungan Hidup” (Makassar: UIN ALAUDDIN, 2005), h. 

145. 
74 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya, h. 27. 
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dan kesejajaran dengan masqashid al-syariah yag disyariatkan oleh agama 

islam. 
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A. Kesimpulan 

BAB V 

PENUTUP 

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian penulis mengenai Dampak Tambang 

Galian C terhadap Lingkungan Hidup di desa Balong, Kecamatan Ujungloe, 

Kabupaten Bulukumba 

1. Pertambangan Galian C yang berada di Desa Balong Kecamatan Ujungloe 

Kabupaten bulukumba terhadap lingkungan hidup kurang memperhatikan 

dampak negative. Kurangnya pertimbangan dan pemahaman kertait 

masalah-masalah yang timbul dalam perencanaan dan mengatasi masalah 

kerusakan pascapenambangan. Hal ini mengakibatkan rusaknya sector 

ekonomi dan ekosistem yang ada di Desa Balong. Sungai kehilangan 

vegetasi penutup sehingga megalami erosi, sawah tidak dapat di garap 

karena luapan air sungai dan tercemari limbah tambang sehingga 

mengakibatkan gagal penen. Akses jalan yang mengalami kerusakan, 

berlubang yang menimbulkan banyak debu dan pulusi yang 

membahayakan masyarakat sekitar. 

2. Pentingnya penerapan fiqh Bi’ah dalam pengelolaan pertambangan untuk 

melestarikan lingkungan di Desa Balong, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten 

Bulukumba hadir sebagai hukum yang memiliki sanksi bagi pelaku yang 

yang merusak lingkungan. Fiqh Bi’ah merupakan pedoman manusia untuk 

berperilaku menjaga lingkungan dan melestarikannya. berbuat baik dan 

menghindari kemungkaran dan menciptakan kemaslatan. Upaya menjaga 

keseimbangan generasi tercermin dari ajaran dan anjuran untuk bersatu 

dalam membangun solidaritas sesama muslim yang teraplikasi secara 

konkrit dalam menjaga segala bentuk eksloitasi sumber rezki yang 

menjadi hak bagi generasi yang akan datang. Solusi untuk memberpaiki 

lingkungan yang rusak agar dapat di pergunakan kembali . 
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B. Implikasi Penelitian 

1. Walaupun telah banyak literasi terkait banyaknya dampak yang terjadi 

akibat adanya Tambang Galian C, akan tetapi kurangnya kesadaran 

masyarakat dan pemahamannya untuk mencari tau dan menyikapi 

permasalahan pertambangan ini membuat dampak yang terjadi sudah tidak 

bisa di bendum lagi. 

2. Peran pemerintah sangat penting untuk mengoptimalkan dan 

meminimarisir pelanggaran yang terjadi. Kinerja pemerintah harus lebih di 

efesienkan lagi terkait masalah perizinan usaha pertambangan karena masi 

banyak tambang yang berada di Kecamatan Ujungloe yang belum 

memiliki izin dan meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang dapat di 

lakukan oleh pihak pertambangan. 

3. Pihak perusahaan tambang harus lebih mengoptimalkan sumber daya yang 

ada di Desa Balong dan harus melakukan rehabilitasi lahan 

pascapratambang agar lahan yang rusak dapat terpakai kembali 

sebagimana mestinya. 
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