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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

1. Konsonan 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 ح
Ha ḥ 

ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س 

 Syin Sy es dan ye ش 

 ص
Sad ṣ 

es (dengan titik di 

bawah) 

 Dad ḍ de (dengan titik di bawah) ض
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 ط 
Ta ṭ 

te (dengan titik di 

bawah) 

 ظ 
Za ẓ 

zet (dengan titik di 

bawah) 

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع 

 Gain G Ge غ 

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق 

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل 

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah , Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

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

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

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A A ا  
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 Kasrah I I اِ

 ḍammah U U ا ُ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya gabungan antara harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Harkat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda Nama 

 fatḥah dan yā’ Ai a dan i ى  

 fatḥah dan wau Au a dan u ى و  

Contoh: 

 kaifa : ك ي ف  

ل     haula : ه و 

3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 …ا  | …ى  
fatḥah dan alif 

atau yā’ 
Ā 

a dan garis di 

atas 

 kasrah dan yā’ I ى
i dan garis di 

atas 

 ḍammah dan wau Ū ىو
u dan garis di 

atas 

Contoh: 

ات    mata :م 

ى  م  ر  : rama 

قِي ل    : qila 
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تُ    yamutu :ي مُو 

4. Tā’ Marbūṭah 

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

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

Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya 

adalah [h]. 

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

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

marbūṭah itu transliterasinya dengan (h). 

Contoh:  

ةُ ا لأ ط ف  لِ   ض  و  ر  : raudal al-at fal 

دِ ي ن ةُ ا لف ا ضِل ةُ   ا ل م  : al-madinah al-fadilah 

ة  م   al-hikmah :  ا ل حِك 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid (  ّ  ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh:  

بَّن ا  rabbana :ر 

ي ن ا  najjainah :ن جَّ

6. Kata Sandang 

Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  syamsiah  ditransliterasikan sesuai  

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

dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang 

tersebut.  
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Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  qamariyah  ditransliterasikan sesuai 

dengan bunyinya. 

Contoh: 

 al-falsafah :ا ل ف ل س ف ةُ 

 al-biladu :ا ل بِلا دُ 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi 

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

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

Contoh: 

a. Hamzah di Awal  

 umirtu : امُِرْتُُ

b. Hamzah Tengah 

 ta’muruna : تأَمُْرُوْنَُ

c. Hamzah Akhir 

ُشَيْءُ  : ُ: Syai’un 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

terpisah.Bagi  kata-kata  tertentu  yang  penulisannya  dengan  huruf  Arab  yang  

sudah lazim  dirangkaikan  dengan  kata  lain  karena  ada  huruf  atau  harakat  yang 

dihilangkan,  maka  dalam  transliterasinya  penulisan  kata  tersebut  bisa dilakukan 

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

Contoh:  

Fil Zilal al-Qur’an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 
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9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 

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

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

hamzah.  

Contoh: 

 billah بِا الََّّ  Dinullah دِي نُ الََّّ 

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

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh: 

ةِ الََّّ     م  ح   Hum fi rahmatillah هُم    فيِ  ر 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

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

nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.  

Contoh: 

Syahru ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an 

Wa ma Muhammadun illa rasul 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subhānahū wa ta‘ālā 

saw.  = sallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s.  = ‘alaihi al-salām 



 

xvii 
 

H   = Hijriah 

M   = Masehi 

SM  = Sebelum Masehi 

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

w.   = Wafat tahun 

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

HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama  : Nurmaya Putri Pratama 

Nim   : 30600119017 

Judul : Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Pengelolaan 

Gua-Gua Prasejarah di Kampung Belae Kabupaten Pangkep 

Skripsi ini membahas tentang implementasi kebijakan pemerintah terhadap 

pengelolaan gua-gua prasejarah di Kampung Belae Kabupaten Pangkep. Tujuan 

penelitian ini untuk mengetahui : a). Implementasi kebijakan pemerintah dalam 

pengelolaan gua-gua prasejarah di Kampung Belae Kabupaten Pangkep. b). Faktor 

penghambat implementasi kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan gua-gua 

prasejarah di Kampung Belae Kabupaten Pangkep. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dianalisis dengan 

analisis deskriptif. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, 

studi dokumen-dokumen yang kemudian dilanjutkan dengan tahap analisis data 

dengan cara mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan dengan 

menggunakan teori konsep kebijakan publik dan implementasi kebijakan.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa melalui Peraturan Daerah Provinsi 

Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar 

Budaya. Pemerintah daerah menetapkan bahwa keenam gua prasejarah di Kampung 

Belae termasuk kedalam situs cagar budaya yang harus di jaga kelestariannya. 

Dengan adanya situs prasejarah di Kampung Belae dapat dimanfaatkan untuk objek 

wisata budaya yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat maupun 

pendapatan asli daerah. Sehingga pemerintah maupun masyarakat berperan penting 

pada pengelolaan gua-gua prasejarah di Kampung Belae. 

Implikasi penelitian ini adalah diharapkan mampu menumbuhkan 

kesadaran tugas, fungsi dan amanah baik pada pemerintah maupun masyarakat 
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setempat Gua-Gua Prasejarah di Kampung Belae. Gua-gua prasejarah tersebut 

merupakan salah satu kekayaan alam yang harus di jaga, sehingga hal-hal yang 

dapat merusak nilai-nilai sejarah seharusnya tidak dilakukan dan harus di 

pertanggungjawabkan untuk keselamatan situs-situs yang ada pada gua prasejarah 

tersebut. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai kekayaan potensi 

sumber daya alam, keanekaragaman hayati, warisan sejarah serta budaya yang luas. 

Salah satu aset yang dimiliki untuk mendorong perluasan ekonomi dan 

pertumbuhan industri pariwisata adalah ketersediaan sumber daya alam. Pariwisata 

merupakan salah satu pemanfaatan sumber daya alam yang mempunyai nilai 

ekonomi tinggi bagi suatu daerah yang mengelola sumber daya alam menjadi suatu 

tempat wisata yang dapat menarik perhatian pengunjung lokal maupun 

mancanegara, selain itu pariwisata mempunyai kontribusi penting dalam 

menumbuhkan dan meningkatkan rasa bangga terhadap bangsa sehingga lahir 

orang-orang yang semakin peduli terhadap bangsanya. Dari segi budaya, secara 

tidak langsung pariwisata memberikan peran penting terhadap perkembangan 

budaya di Indonesia, karena keberadaan tempat wisata dapat memperkenalkan 

keanekaragaman budaya.  

Mengembangkan suatu daerah menjadi kawasan wisata bukanlah suatu hal 

yang sederhana. Setidaknya ada 3 pihak yang berperan dalam perencanaanya yaitu 

pemerintah, industri pariwisata serta rakyat. Ketiga pihak ini bertindak menjadi 

stakeholder yang sama-sama harus di penuhi kepentingannya. Sebagai salah satu 

wujud peraturan dalam bidang pelestarian cagar budaya, pemerintah mengeluarkan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya pada bab VIII di 

jelaskan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan 

perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya.1 Dari Undang-

 
1Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. 
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Undang tersebut dapat dijadikan pegangan dalam upaya kebijakan pemerintah 

terhadap pengelolaan Gua-Gua Prasejarah yang ada di Kampung Belae Kabupaten 

Pangkep. 

Pentingnya cagar budaya sebagai destinasi wisata budaya harus 

dikembangkan agar memberikan banyak manfaat yang diharapkan dapat 

meningkatkan devisa negara. Sebagai sumber daya budaya, cagar budaya tidak 

dapat diperbarui, tidak dapat dipindahkan, dan ketersediaannya terbatas, maka 

terdapat prinsip perlindungan yang tidak dapat diabaikan dalam pengertian cagar 

budaya. Sehingga dalam mengembangkannya perlu kehati-hatian, karena 

dikhawatirkan akan ada unsur perubahan atau pembaharuan.2 Di era globalisasi saat 

ini, perlu diketahui bahwa cagar budaya adalah kekayaan budaya suatu bangsa yang 

muncul dari bentuk pemikiran dan perilaku kehidupan manusia. Keberadaan cagar 

budaya harus dijaga dan dikelola dengan baik melalui upaya-upaya perlindungan 

guna memperkuat kebudayaan nasional demi kemakmuran 4masyarakat. Warisan 

budaya mempunyai arti penting terhadap pemahaman dan perkembangan sejarah, 

ilmu pengetahuan, dan budaya dalam kehidupan sosial. 

Untuk melindungi cagar budaya dari bencana pembangunan fisik baik di 

perkotaan maupun pedesaan, diperlukan koordinasi untuk memastikan 

eksistensinya. Artinya, diperlukan upaya pelestarian, pemeliharaan termasuk tujuan 

perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan.3 Pelestarian sejarah dan situs-

situsnya adalah bagian dari pembangunan daerah yang pada dasarnya merupakan 

proses perencanaan, pelaksanan, maupun pengendalian yang dilakukan secara 

berkelanjutan. Pengembangan ini bertujuan untuk meningkatkan popularitas 

 
2Enny Mulyantari, “Pengembangan Objek Wisata Budaya: Taman Prasejarah Leang-

Leang, Maros, Sulawesi Selatan”, Jurnal Media Wisata 16, no. 1 (2018), h:684-685. 

3Cut Yuliana Putri, “ Mapesa Dan Pelestarian Cagar Budaya Di Aceh “, Skripsi (Banda 

Aceh: Fak. Adab Dan Humaniora UIN Ar-Raniry,2018), h. 2-3. 
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keberadaan sejarah itu sendiri apalagi yang akan diteruskan oleh generasi 

selanjutnya.4 

Pelestarian dan perlindungan kebudayaan-kebudayaan daerah merupakan 

suatu tugas yang berat, sehingga di butuhkan peran pemerintah dalam menangani 

kondisi tersebut. Kedudukan pemerintah sangat penting terutama dalam mengawasi 

wisatawan serta menambah atau meningkatkan pengalaman dan pengetahuan 

berwisata para pengunjung. Pelaksanaan seluruh peraturan pemerintah dan undang-

undang yang berlaku mutlak dilaksanakan oleh pemerintah. Dalam pembangunan 

Gua-Gua Prasejarah, pembangunannya wajib direncanakan secara menyeluruh, 

sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat sebesar-besarnya secara ekonomi, 

sosial dan budaya. Kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan Gua-Gua 

Prasejarah sangat penting dalam memberikan kontribusi bagi keberhasilan 

pembangunan pariwisata nasional. Pengembangan kawasan wisata tidak lepas dari 

ketersediaan sarana dan prasarana kawasan Gua-Gua Prasejarah tersebut. Kondisi 

ini akan berdampak pada kawasan Gua-Gua Prasejarah karena ketersediaan sarana 

dan prasarana sangat dibutuhkan untuk menunjang kepuasan wisatawan yang 

berkunjung.5 

Berdasarkan hal tersebut pentingnya kaitan ilmu pengetahuan dengan 

agama, karena ilmu pengetahuan tanpa agama akan buta, dan agama tanpa ilmu 

pengetahuan akan lumpuh. Dengan menjalankan ajaran agama, sebagai umat 

muslim kita mampu menjaga kelestarian lingkungan hidup dan menatanya sebaik-

 
4Deslinah, “Kebijakan Pemerintah Dalam Pelestarian Situs Cagar Budaya di Kabupaten 

Tanjung Jabung Timur”, Skripsi (Jambi” Fak. Syariah UIN Sultan Thaha Saifuddin, 2022), h. 21. 

5Rafda Mustaqimarwan, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Potensi 

Kepariwisataan Kota Medan”, Skripsi (Medan: Fak. Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera 

Utara Medan, 2 018), h. 2. 
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baiknya dengan menciptakan keselamatan, ketertiban dan keindahan di bumi ini. 

Adapun surah Al-Ahzab ayat 72 yang berkaitan dengan hal ini : 

 

تاِ عَلَى ٱلْْمََانةَاَ عَرَضْنَا إِنّاَ وَأَشْفَقْناَ يََْمِلْنـَهَا أَنا فأَبََيْاَ وَٱلْْبَِالاِ وَٱلَْْرْضاِ ٱلسَمَٰـوَٰ  

هَا نسَٰـن ا وَحََلََهَا مِنـْ ا كَاناَ إِنهَ ۥ اۖٱلِْْ ا ظلَ وم ًۭ ٧٢ جَه ول ًۭ  

Terjemahnya: 

“Sesungguhnya Kami telah menyampaikan amanat kepada langit, 

bumi, dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul 

amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan 

pikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu sangat 

kejam dan sangat bodoh.”6 

Sebelum menjawab tentang manusia yang disinggung ayat tersebut, jika 

melihat dari penolakan langit, bumi dan gunung-gunung terhadap “amanat” seperti 

ayat tersebut maka itu menandakan bahwa amanat yang ditawarkan sangatlah berat 

dan penting, sehingga langit, bumi dan gunung-gunung menolak untuk 

menerimanya karena khawatir berkhianat terhadap sang pemberi nikmat. Quraish 

Shihab mengutip analisa dari Thabathaba’i di sini adalah wilayah ilahiyah atau 

kesempurnaan sifat ubudiyah yang hanya diperoleh dengan pengetahuan tentang 

Allah serta amal salih. Kedua potensi diatas, yakni mempunyai pengetahuan 

tentang Allah dan melaksanakan amal salih, hanya dimiliki oleh manusia. 

Sementara makhluk seperti langit, bumi dan gunng tidak memilikinya. Oleh karena 

itu, potensi yang ada di manusia itu secara tidak sadar mendorongnya untuk 

menyanggupi amanat tersebut, meski secara bersamaan manusia juga berpotensi 

menghianatinya. Manusia yang memenuhi amanat tersebut dengan baik, maka ia 

akan menjadi orang yang beriman sementara manusia yang dengan sadar 

 
6Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, h. 427. 
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menyanggupi, tetapi dengan sadar pula ia khianati maka akan itu disebut oleh 

Alquran dengan dzalim dan bodoh.7 

Melalui penjelasan tafsir di atas jelas bahwa pemerintah memiliki peranan 

aktif untuk mengelola Gua-Gua Prasejarah menjadi objek wisata budaya yang 

banyak diminati wisatawan. Dengan memiliki keanekaragaman budaya, 

pemerintah Kabupaten Pangkep memiliki kewajiban untuk mengelola situs Gua-

Gua Prasejarah baik dalam bentuk pelestarian dan perlindungan.8 Pemerintah 

daerah berperan dalam pengelolaan cagar budaya sebagai destinasi wisata, antara 

lain merumuskan kebijakan dalam pengelolaan daya tarik wisata dan berperan 

sebagai pemantau kegiatan wisata sehingga dapat memaksimalkan kawasan yang 

dikelola untuk menjangkau destinasi wisata. Berbicara mengenai hal ini, diketahui 

bahwa Kota Pangkep dikenal sebagai kabupaten tiga dimensi karena memiliki 

struktur wilayah yang meliputi daratan, pegunungan dan kepulaun. Tidak heran jika 

kota ini memiliki pesona alam yang indah karena memiliki berbagai objek wisata 

yang menarik. 

Di Kabupaten Pangkep sendiri memiliki banyak Gua-Gua Prasejarah, 

beberapa diantaranya adalah Gua-Gua Prasejarah Leang Kassi, Leang Lompoa, 

Leang Caddia, Leang Bubbuka, Leang Kajuara dan Leang Lambuto. Leang atau 

Gua situs prasejarah tersebut terletak di Minasatene’ne Kabupaten Pangkep. 

Dengan demikian, pemerintah provinsi Sulawesi Selatan mengeluarkan kebijakan 

tentang pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya. Dalam peraturan daerah 

provinsi itu tercantum bahwa pengelolaan cagar budaya meliputi perencanaan, 

 
7 M. Quraish Shihab, Tafsir Mafatih Al-Ghaib (Tafsir Al-qur’an). 

8Deslinah, “Kebijakan Pemerintah Dalam Pelestarian Situs Cagar Budaya di Kabupaten 

Tanjung Jabung Timur”, Skripsi (Jambi: Fak. Syariah UIN Sultan Thaha Saifuddin, 2022), h. 21.  
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pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan. 

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 

2014 Terkait Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya pada Bab III pasal 4 poin 

satu Tentang Tugas Dan Wewenang Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa : 

1. Pemerintah daerah mempunyai tugas : 

a. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan 

kesadaran dan tanggungjawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam 

pengelolaan Cagar Budaya; 

b. Mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin 

terlindunginya dan termanfaatkannya cagar budaya; 

c. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan cagar budaya: 

d. Menyediakan informasi cagar budaya untuk masyarakat; 

e. Menyelenggarakan promosi cagar budaya; 

f. Memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi 

cagar budaya; 

g. Menyelenggarakan penaggukangan bencana dalam keadaan darurat untuk 

benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai 

cagar budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang 

mengakami bencana; 

h. Melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelestarian 

wairisan budaya; dan 

i. Mengalokasikan dana bagi kepentingan pelestarian cagar budaya. 

Kemudian dilanjutkan pada Bab VI pelestarian dan pengelolaan cagar 

budaya Bagian Kedua (Pelindungan dan Pemugaran) menjelaskan bahwa: 
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1. Pemerintah daerah, orang, masyarakat atau badan berperan aktif melindungi 

cagar budaya dan/atau objek yang diduga cagar budaya yang dimiliki atau 

dikuasainya. 

2. Pelindungan terhadap cagar budaya atau objek yang diduga cagar budaya 

bertujuan untuk mempertahankan keberadaannya dari ancaman kerusakan, 

kehancuran, atau kemusnahan yang disebabkan oleh faktor alam atau 

gangguan manusia. 

3. Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa penyelamatan, 

pengamanan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran Cagar Budaya.9 

Namun jika dilihat dari kondisi Gua-Gua Prasejarah yang ada di Kampung 

Belae saat ini, pemerintah masih kurang memperhatikan objek wisata budaya 

tersebut. Upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk melindungi situs ini adalah 

dengan pendataan yang kemudian ditindaklanjuti dengan memberikan Nomor 

Registrasi sebagai situs yang dijamin perlindungannya oleh Negara. Adapun 

beberapa fasilitas telah dibangun untuk meningkatkan upaya perlindungan dalam 

rangka pelestarian cagar budaya pada keenam situs di Kampung Belae di antaranya 

leang kassi, leang lompoa, leang caddia, leang bubbuka, leang kajuara dan leang 

lambuto tetapi fasilitas mulai mengalami kerusakan. Fasilitas tersebut meliputi 

pagar, jalan setapak, bangku taman atau peristirahatan dan tangga kayu. Seperti 

yang kita ketahui bahwa fasilitas-fasilitas yang ada diharapkan mampu mencegah 

terjadinya kerusakan akibat intervensi manusia dan binatang tetapi pada 

kenyataannya fasilitas di Gua-Gua Prasejarah ini kurang memadai walaupun 

terdapat pagar yang mengelilingi Gua-Gua Prasejarah, tetapi banyaknya tanda-

tanda kerusakan besar berasal dari pengunjung dan masyarakat menunjukkan 

 
9Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pelestarian dan 

Pengelolaan Cagar Budaya. 
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lemahnya pengamanan yang ada pada Gua-Gua Prasejarah tersebut. Kerusakan ini 

terlihat dari bagian dalam Gua-Gua Prasejarah leang kassi, leang lompoa, leang 

caddia, leang bubbuka, leang kajuara dan leang lambuto maupun bagian luarnya. 

Kurangnya peran pemerintah juga dapat dilihat dari banyaknya sampah yang 

berserakan di sekitar kawasan Gua-Gua Prasejarah karena tidak terdapat tempat 

sampah. Hal ini menyebabkan orang-orang malas berkunjung ke tempat wisata 

budaya ini. Di depan Gua-Gua Prasejarah terlihat papan penanda tetapi masyarakat 

Pangkep sendiri masih banyak yang tidak mengetahui keberadaan Gua-Gua 

Prasejarah Leang Kassi, Leang Lompoa, Leang Caddia, Leang Bubbuka, Leang 

Lambuto dan Leang Kajuara. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik melakukan 

penelitian dengan bentuk Skripsi yang berjudul Implementasi Kebijakan 

Pemerintah Terhadap Pengelolaan Gua-Gua Prasejarah di Kampung Belae 

Kabupaten Pangkep. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus penelitian 

Fokus penelitian ini dapat dijelaskan oleh objek material yang digunakan 

yaitu pengelolaan Gua-Gua Prasejarah dan adapun objek formal yaitu 

menggunakan perspektif kebijakan publik. 

2. Deskripsi Fokus 

1) Gua-Gua Prasejarah  

Gua-Gua Prasejarah adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan atau 

bangunan dimana Gua-Gua Prasejarah ini sebagai kekayaan suatu bangsa yang 

memiliki nilai bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan dan kebudayaan yang 

penting. Gua-Gua Prasejarah yang ada di Kampung Belae Kabupaten Pangkep yang 
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menjadi fokus penelitian ini merupakan Gua-Gua Prasejarah yang terbengkalai dan 

kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah.  

2) Kebijakan Publik  

Kebijakan publik adalah kegiatan pemerintah untuk memecahkan masalah-

masalah dalam masyarakat baik itu secara langsung maupun melalui lembaga yang 

mempengaruhi masyarakat Sehingga diharapkan dengan adanya upaya pemerintah 

pada pengelolaan Gua-Gua Prasejarah yang efektif dapat memaksimalkan daerah 

dalam mencapai tujuan objek wisata budaya atau pariwisata. 

C. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan Gua-

Gua Prasejarah di Kampung Belae Kabupaten Pangkep? 

2. Apa faktor penghambat implementasi kebijakan pemerintah terhadap 

pengelolaan Gua-Gua Prasejarah di Kampung Belae Kabupaten Pangkep? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah seperti yang telah diuraikan diatas, maka 

tujuan dari penelitian yang akan dicapai adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan 

Gua-Gua Prasejarah di Kampung Belae Kabupaten Pangkep? 

2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat implementasi kebijakan 

pemerintah terhadap pengelolaan Gua-Gua Prasejarah di Kampung Belae 

Kabupaten Pangkep? 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat di gunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian 

selanjutnya yang dimana akan mengkaji mengenai analisis kebijakan terhadap 

pengelolaan Gua-Gua Prasejarah itu sendiri. 

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan 

dan pertimbangan bagi pemerintah maupun masyarakat untuk mengetahui 

bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan Gua-Gua Prasejarah 

khususnya di Kampung Belae, Kecamatan Minasate’ne Kabupaten 

Pangkep, yang kemudian dapat dijadikan tolak ukur efektifnya kebijakan 

pemerintah dalam mengelola Gua-Gua Prasejarah. 

2. Serta manfaat yang didapatkan oleh Mahasiswa itu sendiri adalah 

memperdalam ilmu pengetahuan tentang strategi pemerintah pada 

pengelolaan Gua-Gua Prasejarah, dan menambah pengalaman dalam 

meneliti. 

2. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan referensi bagi 

penelitian selanjutnya untuk memperdalam penelitian, khususnya tentang kebijakan 

pemerintah terhadap pengelolaan Gua-Gua Prasejarah. Serta, diharapkan dengan 

adanya penelitian ini dapat menambah kontribusi bagi perkembangan ilmu politik. 

F. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan gambaran penelitian terdahulu yang 

pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Adapun beberapa penelitian 

sebelumnya yang dianggap relevan dengan penelitian ini antara lain: 
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1. Tulisan Hasni Maddimunri tentang Peran Pemerintah Dalam 

Pengembangan Potensi Wisata Alam Bantimurung di Dinas 

Pariwisata Kabupaten Maros.10 Tulisan ini di jelaskan bahwa 

pengelolaanwisata alam di Taman Nasional Bantimurung belum 

dikelola sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga 

dapat dikatakan bahwa peran pemerintah sebagai regulator dalam 

pengembangan obyek wisata alam tidak efektif. Sedangkan peran 

pemerintah sebagai fasilitator telah berhasil karena telah menyiapkan 

sarana atau prasarana, fasilitas pendukung pariwisata dan infrastruktur 

berupa jalan masuk menuju destinasi wisata unggulan lainnya. Tugas 

pemerintah sebagai motivator sudah berhasil karena dapat memberikan 

informasi kepada masyarakat terkait wisata alam Bantimurung 

menggunakan media cetak dan digital untuk pemasaran. Kurangnya 

dana dan kerjasama pemerintah dengan pihak swasta menjadi kendala 

utama dalam memaksimalkan potensi wisata alam Bantimurung. 

Dari penjelasan diatas, peneliti akan membandingkan antara peneliti dan 

penelitian terdahulu. Dimana dalam penelitian terdahulu yang ditulis 

Hasni Maddimunri ini lebih memfokuskan pada bagaimana 

pembangunan dan faktor apa yang mempengaruhi kewajiban 

pemerintah dalam mengembangkan potensi objek wisata tersebut. 

Tulisan ini juga fokus pada tugas dinas pariwisata pada pengembangan 

destinasi wisata alam ini. Sedangkan peneliti membahas tentang 

bagaimana implemetasi kebijakan pemerintah dalam mengelola Gua-

Gua Prasejarah yang banyak mengalami kerusakan dan kurangnya 

 
10Hasni Maddimunri, “Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Potensi Wisata Alam 

Bantimurung di Dinas Pariwisata Kabupaten Maros” Skripsi (Makassar: Fak. Ilmu Sosial Dan Ilmu 

Politik UNISMUH,2015). 
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kepedulian pihak yang berwenang dalam menjaga Gua-Gua Prasejarah 

di Kampung Belae Kabupaten Pangkep. 

2. Tulisan Riski Wahyuni tentang Upaya Pemerintah Dalam Pelestarian 

Situs Sejarah Peninggalan Kepurbakalaan Sumpang Bita 

Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkep.11 Tulisan ini membahas 

tentang sejarah serta perkembangan pelestarian situs budaya 

peninggalan sejarah di dalam Sumpang Bita di Kabupaten Pangkep, 

serta fokus dalam melestarikan kepurbakalaan Sumpang Bita. Adapun 

yang membedakan dari penelitian tersebut dengan penelitian ini ialah 

penelitian ini memfokuskan bagaimana kebijakan pemerintah untuk 

memperhatikan pengelolaan pada Gua-Gua Prasejarah menjadi objek 

wisata budaya yang banyak diminati pengunjung. Mengingat warisan 

budaya sebagai kekayaan suatu bangsa yang memiliki nilai bagi sejarah, 

ilmu pengetahuan, pendidikan dan kebudayaan yang penting. 

3. Tulisan Deslinah yang berjudul Kebijakan Pemerintah Dalam 

Pelestarian Situs Cagar Budaya di Kabupaten Tanjung Jabung 

Timur.12 Tulisan tersebut membahas tentang pentingnya inisiatif 

pelestarian Cagar Budaya di Tanjung Timur, hal ini dikarenanakan 

perlunya anggaran pelestarian cagar budaya untuk mendukung 

pelaksanaan program. Upaya perlindungan dilakukan dengan berbagai 

cara sebagai untuk memastikan bahwa warisan budaya tidak rusak, 

hancur atau musnah dan untuk mencegahnya agar tidak hilang.  

 
11Riski Wahyuni, “ Upaya Pemerintah Dalam Pelestarian Situs Sejarah Peninggalan 

Kepurbakalaan Sumpang Bita Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkep”, Skripsi (Makassar: Fak. 

Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar, 2021). 

12Deslinah, “Kebijakan Pemerintah Dalam Pelestarian Situs Cagar Budaya di Kabupaten 

Tanjung Jabung Timur”, Skripsi (Jambi: Fak. Syariah UIN Sultan Thaha Saifuddin, 2022). 
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Dari penjelasan diatas, terdapat persamaan antara peneliti dan juga 

penelitian terdahulu dimana sama-sama membahas tentang pentingnya 

kebijakan terkait pengelolaan situs cagar budaya. Yang membedakan 

penelitian diatas dengan penelitian ini ialah fokus penelitiannya, di 

mana fokus penelitian terdahulu memfokuskan pada pelestarian sejarah 

dan peninggalan Orang Kayo Hitam, sementara pada penelitian ini 

fokus pada kebijakan pemerintah terkait pengelolaan Gua-Gua 

Prasejarah yang ada di Kampung Belae Pangkep.  

4. Tulisan Novita Ramadani tentang Peran Pemerintah Kebudayaan 

Kota Medan Dalam Perlindungan dan Pelestarian Gedung 

Warenhus.13 Dalam tulisan tersebut menjelaskan beberapa faktor 

pendukung dan penghambat Dinas Kebudayaan Kota Medan dalam 

perlindungan dan pelestarian Gedung Warenhus. Terkait perlindungan 

dan pelestarian Gedung Warenhus, dinas kebudayaan kota Medan terus 

melakukan perlindungan dan pelestarian sebagaimana tertuang dalam 

program dan pelaksanaan programnya dalam waktu panjang. 

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti dan penelitian terdahulu 

memiliki kesamaan, membahas tentang apa saja faktor-faktor 

penghambat pengimplementasian kebijakan dari pihak pengelola Gua-

Gua Prasejarah. Adapun yang membedakan penelitian terdahulu dan 

penelitian ini adalah perbedaan instansi, penelitian terdahulu di kelola 

oleh dinas kebudayaan sedangkan penelitian ini yaitu dikelola oleh Balai 

Pelestarian Kebudayaan (BPK) dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 

5. Tulisan Ersanda Praptining Sela yang berjudul tentang Implementasi 

Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Pariwisata di 

 
13Novita Ramadani, “Peran Pemerintah Kebudayaan Kota Medan Dalam Perlindungan Dan 

Pelestariaan Gedung Warenhus” Skripsi (Medan: Fak. Syariah dan Hukum UIN-SU Medan, 2021). 
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Kabupaten Banyuwangi (Studi Kasus Pulau Merah).14 Tulisan ini 

membahas tentang bagaimana penyelenggaraan wisata pantai pulau 

merah di Kabupaten Banyuwangi, apakah berdampak postif atau negatif 

bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat setempat serta bagaimana 

menganalisis implementasi kebijakan pemerintah dalam mengelola 

wisata di pulau merah. Melalui kerjasama pemerintah dengan pihak lain 

yang terkait dapat mendukung berhasilnya suatu pengembangan objek 

wisata dan mampu menambah pendapatan asli daerah dan juga 

perekonomian masyarakat setempat. Berdasarkan penjelasan diatas, 

peneliti dan penelitian terdahulu memiliki persamaan, karena membahas 

tentang implementasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan. Adapun 

yang membedakan yaitu dari segi objek penelitian. Penelitian terdahulu 

membahas tentang pengelolaan pariwisata sedangkan peneliti 

membahas tentang pengelolaan Gua-Gua Prasejarah. 

 
14Ersanda Praptining, “Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Pariwisata 

di Kabupaten Banyumangi (Studi Kasus Pulau Merah)” Skripsi (Malang: Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik, 2018). 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Konsep Kebijakan Publik 

Kebijakan publik meliputi berbagai disiplin ilmu diantaranya ekonomi, 

politik, masalah sosial, budaya, dan hukum. Kebijakan publik memiliki pengertian 

yang beragam. Kebijakan publik yang didefinisikan oleh Robert Eyestone adalah 

sebagai hubungan antara unit pemerintah dan lingkungannya. Menurut Nugroho, 

kebijakan publik memiliki dua karakteristik yaitu: 

1. Kebijakan publik adalah suatu keadaan yang mudah dipahami, karena 

definisanya adalah hal-hal yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan 

nasional. 

2. Kebijakan publik adalah suatu masalah yang mudah diukur, karena 

ukurannya jelas yaitu sejauh mana kemajuan pencapaian tujuan yang telah 

dicapai. 

Sementara menurut Woll kebijakan publik adalah berbagai kegiatan 

pemerintah untuk memecahkan masalah-masalah dalam masyarakat baik itu secara 

langsung maupun melalui lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. 

Sedangkan menurut James E. Anderson menjelaskan bahwasannya kebijakan 

adalah sekumpulan tindakan yang dilaksanakan dan diikuti oleh sekelompok orang 

dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu.1 Menurut definisi yang 

dipaparkan oleh para ilmuwan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan 

publik didefiniskan sebagai suatu keputusan atau pilihan yang dibuat oleh pejabat 

pemerintah yang berwenang untuk kepentingan masyarakat umum. 

 
1 Andi Cudai, Muhammad Guntur, Analisis Kebijakan Publik, (Makassar: Badan Penerbit 

Universitas Negeri Makassar, 2019), h. 4. 
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Adapun menurut James E. Anderson, kebijakan publik terbagi dalam 

kategori sebagai berikut: 

a) Kebijakan Substantif dan Kebijakan Prosedural 

Kebijakan yang berhubungan dengan tindakan pemerintah disebut sebagai 

kebijakan substantif. Sedangkan kebijakan prosedural menyangkut cara 

bagaimana kebijakan substantif tersebut dapat dilaksanakan. 

b) Kebijakan Distributif dan Kebijakan Regulasi vs Kebijakan Redistributif 

Kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan atau pemanfaatan 

rakyat maupun individu. Kebijakan regulasi adalah kebijakan berupa 

pembatasan atau larangan terhadap perilaku individu atau kelompok. 

Sementara kebijakan redistributif adalah keuntungan dalam kebijakan yang 

mengontrol bagaimana alokasi kekayaan, pendapatan, kepemilikan atau hak 

diantara berbagai kelompok dalam masyarakat. 

c) Kebijakan Material dan Kebijakan Simbolik 

Kebijakan material adalah kebijakan yang memberikan manfaat sumber 

daya secara lengkap kepada kelompok target. Sedangkan kebijakan 

simbolis adalah kebijakan yang memberikan keuntungan simbolis kepada 

kelompok target. 

d) Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (public goods) dan 

Kebijakan barang privat (privat goods) 

Kebijakan public goods adalah kebijakan yang mengontrol bagaimana 

pemerintah menyediakan barang dan jasa kepada masyarakat 

umum.Sementara kebijakan privat goods adalah mengontrol bagaimana 

barang dan jasa ditawarkan di pasar bebas. 

Untuk memaknai posisi strategis dan peran pemerintah sebagai pelaku 

kebijakan perlu dipahami bahwa implementasinya membutuhkan kebijakan 
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berorientasi pada kepentingan rakyat. Ada tiga kegiatan yang harus diselesaikan 

dalam rangka menyusun agenda kebijakan, yaitu: 

1. Membangunan kesadaran di antara para pemangku kepentingan 

(Stakeholder) bahwa fenomena tersebut benar-benar dilihat sebagai suatu 

masalah. Hal ini karena sekelompok orang tertentu mungkin menganggap 

suatu fenomena sebagai masalah, tetapi beberapa masyarakat lain atau elit 

politik mungkin tidak melihatnya sebagai masalah; 

2. Membuat batasan masalah; 

3. Memobilisasi dukungan untuk memasukkan isu ke dalam agenda 

pemerintah. Mengorganisir kelompok sosial, mendapatkan pengaruh 

politik, dan mendapatkan perhatian media adalah cara yang efektif untuk 

memobilisasi dukungan ini. 

Dalam pandangan Dunn, pembuat kebijakan, pelaksana dan kelompok 

sasaran disebut sebagai aktor kebijakan atau stakeholder. Pembuat dan pelaksana 

kebijakan adalah individu, kelompok individu atau organisasi yang mempunyai 

peran tertentu dalam kebijakan karena kekuasaannya dapat mempengaruhi 

perumusan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan. Kelompok sasaran adalah 

individu, kelompok atau organisasi dalam masyarakat yang perilaku atau 

kondisinya perlu dipengaruhi oleh kebijakan yang bersangkutan. Berdasarkan hal 

tersebut, efektivitas kebijakan publik dipengaruhi oleh aktor kebijakan, kebijakan 

publik itu sendiri dan lingkungan kebijakannya. Selanjutnya, untuk menentukan 

efektivitas kebijakan juga dapat dijelaskan dari segi prosesnya, artinya keberhasilan 

kebijakan ditentukan atau dipengaruhi oleh proses kebijakan itu sendiri. Proses 
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kebijakan dimaksudkan sebagai rangkaian kegiatan untuk membuat, menetapkan, 

menerapkan dan mengelola kebijakan.2  

Kebijakan publik seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan 

menteri, keputusan pemerintah daerah atau provinsi, keputusan gubernur, peraturan 

daerah kabupaten atau kota, keputusan bupati atau walikota, dapat bersifat nasional, 

regional atau lokal. Sehingga, dalam pengelolaan Gua-Gua Prasejarah di Kampung 

Belae Kabupaten Pangkep sudah sesuai dengan peraturan yang diatur dalam 

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2014 Tentang 

Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.3 Hal tersebut guna meningkatkan peran 

para pihak dalam pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya. Kebijakan yang 

diberlakukan oleh pemerintah ini perlu diteliti kebenaran dan keakuratannya agar 

benar-benar efektif menyelesaikan masalah dan tidak menimbulkan masalah baru. 

B. Implementasi Kebijakan  

Tahap implementasi dalam lingkaran proses kebijakan publik merupakan 

hal yang sangat penting, karena sangat penting, karena kebijakan akan dikatakan 

berhasil atau tidak tergantung pada implementasinya. Implementasi adalah proses 

penerapan keputusan kebijakan mendasar, yang seringkali berbentuk undang-

undang tetapi juga dapat dicapai melalui perintah dan keputusan peradilan. 

Keputusan ini biasanya mengartikulasikan masalah yang harus diatasi, 

menyebutkan secara tegas tujuan dan sasaran yang ingin dicapai serta berbagai cara 

menstruktur atau mengatur proses implementasinya. Proses ini berlangsung melalu 

sejumlah tahap tertentu, biasanya dimulai dengan tahapan pengesahan undang-

 
2 H. Tachjan, Impelementasi Kebijakan Publik, (Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia 

(AIPI), 2006), h. 19.  

3 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pelestarian 

Dan Pengelolaan Cagar Budaya. 
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undang kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan keputusan oleh badan atau 

instansi pelaksana persiapan.4  

Menurut Jenkins, implementasi kebijakan adalah studi tentang perubahan. 

Tentang bagaimana perubahan terjadi, bagaimana potensi perubahan biasanya 

muncul. Kemudian, Tachjan menjelaskan bahwa implementasi dimaksudkan 

sebagai suatu kegiatan yang berkaitan dengan penyelesaian sebuah pekerjaan 

dengan menggunakan suatu alat untuk memeperoleh hasil. Sedangkan menurut 

Laswell sebagai ilmuwan pertama yang mengembangkan studi tentang kebijakan 

publik, berpendapat bahwa untuk lebih memahami apa itu kebijakan publik, 

kebijakan publik terdiri dari beberapa tahapan yaitu penetapan agenda, formulasi, 

legitimasi, evaluasi, reformasi serta terminasi.  

Siklus kebijakan tersebut terlihat jelas bahwa implementasi merupakan 

salah satu tahapan dari proses besar bagaimana suatu kebijakan publik dirumuskan. 

Kedudukan implementasi tersebut akan terlihat setelah kebijakan 

diimplementasikan. Hal ini menunjukkan bahwa proses implementasi suatu 

kebijakan sebagai langkah penting dalam proses pembentukan kebijakan 

selanjutnya, karena keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan dalam mencapai 

tujuannya dapat dilihat pada implementasinya. Menurut Ripley, implementasi 

adalah apa yang terjadi setelah undang-undang disahkan yang memberikan 

wewenang atas suatu program, kebijakan, manfaat atau jenis keluaran lain yang 

benar dan aktual. 

Namun banyak pihak yang beranggapan bahwa setelah kebijakan disetujui 

oleh otoritas, otomatis kebijakan tersebut akan dilaksanakan dan hasilnya juga akan 

mendekati apa yang diharapkan oleh pihak pembuat kebijakan. Putra menegaskan 

bahwa sifat kebijakan kompleks dan saling bergantung, sehingga hanya sedikit 

 
4Joko Pramono, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik, (Solo: UNISRI Press, 2020), 

h. 38-39. 
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kebijakan negara yang dapat dijalankan secara otomotis karena sebagian besar 

kebijakan negara membutuhkan partisipasi dari berbagai pihak agar dapat 

memberikan dampak yang diinginkan. Salah satu komponen penting dari 

keseluruhan proses pembuatan kebijakan adalah implementasi kebijakan. Udoji 

bahkan mengatakan bahwa implementasi lebih penting daripada pembuatan 

kebijakan.  

Pokok utama implemetasi kebijakan adalah memahami apa yang 

seharusnya terjadi setelah program dinyatakan efektif atau dirumuskan. Menurut 

Nugroho pada dasarnya ada empat syarat yang harus dipenuhi terkait efektivitas 

implementasi kebijakan, yaitu: 

a. Apakah kebijakan itu sendiri sudah tepat. Efisiensi kebijakan ini bergantung 

pada sejauh mana ia mempertimbangkan apakah kebijakan yang ada benar-

benar dapat memecahkan masalah yang ingin dipecahkannya, apakah 

kebijakan yang dirumuskan sesuai dengan karakteristik masalah yang ingin 

dipecahkan. 

b. Apakah kebijakan tersebut telah dilaksanakan dengan baik. Suatu kebijakan 

biasa tidak dapat diterapkan secara efektif dikarenakan penerapannya buruk. 

Kelompok sasaran (target group) adalah pejabat pemerintah, termasuk 

pembuat kebijakan, pengelola lapangan, dan pelaku individu di luar instansi 

pemerintah. 

c. Apakah lingkungannya benar dan tepat. Ada dua lingkungan yang sangat 

penting yaitu lingkungan internal antara badan pembuat kebijakan dan 

pelaksana kebijakan dan lingkungan eksternal kebijakan yang terdiri dari 

opini publik dan implementasi kebijakan.  

d. Apakah dukungan teknisnya cukup, hal ini terkait dengan ketersediaan 

sumber daya yang memadai. Sumber daya yang penting meliputi karyawan 
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dengan keterampilan dan ukuran yang sesuai serta fasilitas yang 

dibutuhkan. Selain itu memiliki sumber daya yang tepat dan kemampuan 

untuk mengimplementasikan kebijakan yang efektif meningkatkan 

kemampuan sumber daya manusia untuk mendukung implementasi 

kebijakan.5 

Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli diatas, 

dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah upaya yang dilakukan 

oleh para pelaksana kebijakan dengan harapan dapat mencapai hasil yang sesuai 

dengan maksud dan tujuan dari kebijakan itu sendiri. Untuk mempelajari 

implementasi kebijakan publik secara efektif, penting untuk memahami variabel 

dan faktor yang memengaruhinya.  

Dengan demikian, diperlukan suatu model kebijakan yang membantu dalam 

memahami konsep implementasi kebijakan. Meskipun terdapat banyak model 

teoritis yang dapat digunakan untuk menganalisis suatu implementasi kebijakan, 

namun teori George C. Edward III yang akan digunakan dalam penelitian ini. 

Edward III berpendapat bahwa implementasi dipengaruhi oleh empat variabel 

yaitu: 

a. Untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan, komunikasi 

sangat penting. Implementor harus memahami tindakan yang harus diambil 

serta tujuan dan sasaran kebijakan harus disampaikan dengan jelas kepada 

target group (kelompok sasaran). Dengan begitu, implementasi kebijakan 

bisa dilakukan dengan akurat dan akan mengurangi distorsi implementasi. 

Komunikasi kebijakan memiliki tiga dimensi, yang pertama adalah 

transformasi (transmission), hal ini membutuhkan kemampuan untuk 

 
5Muhammad Ikhsan, “Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kepariwisataan di 

Kabupaten Sinjai” Skripsi (Makassar: Fak. Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 2018), h. 7-12. 
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menerjemahkan kebijakan publik menjadi pelaksana, kelompok sasaran dan 

pihak lain yang berhubungan dengan kebijakan tersebut. Kedua adalah 

dimensi kejelasan (clarity) dimana kebijakan dipadukan secara jelas dan 

dikomunikasikan kepada pelaksana, kelompok sasaran dan pihak lain yang 

berkepentingan baik langsung maupun tidak langsung dengan kebijakan 

dengan kebijakan tersebut. Pihak yang berkepentingan harus mengetahui 

tujuan, sasaran dan isi kebijakan. Langkah-langkah publik ini dapat 

dilaksanaan secara efektif dan efisien. Ketiga adalah dimensi konsistensi 

(consistency) mengsyaratkan bahwa implementasi kebijakan harus jelas dan 

konsisten karena jika perintah yang diberikan berubah, pelaksana lapangan 

dapat kebingungan.  

b. Sumber daya, sekalipun isi kebijakan dikomunikasikan dengan jelas dan 

konsisten tetapi implementasi tidak efektif jika pelaksana tidak memiliki 

sumber daya untuk mengimplementasikannya. Sumber daya ini terdiri dari 

beberapa variabel, yaitu: 

1) Sumber daya manusia, keberhasilan dan kegagalan penegak kebijakan 

dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah tenaga kerja. 

Sumber daya manusia yang memadai sangat penting untuk menjaga 

keseimbangan antara jumlah orang yang dibutuhkan dan kemampuan 

dalam melaksanakan tugas. 

2) Sumber daya anggaran, anggaran yang terbatas membuat disposisi para 

pelaku kebijakan rendah, bahkan terjadi pergeseran tujuan menuju 

pencapaian tujuan oleh para pelaksana kebijakan. Oleh karena dari itu, 

sistem insentif harus dibangun ke dalam sistem akuntabilitas. 

3) Sumber daya peralatan atau fasilitas, adalah alat yang digunakan untuk 

mengoperasionalkan pelaksanaan suatu kebijakan yang mencakup 
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bangunan, tanah, dan fasilitas. Semua ini memfasilitasi penyediaan 

layanan dalam implementasi kebijakan. 

c. Sumber daya informasi dan kewenangan, kewenangan dalam hal ini adalah 

kewenangan yang digunakan untuk mengambil keputusan sendiri dalam 

rangka pelaksanaan kebijakan yang berada di bawah kewenangannya.  

d. Disposisi, disposisi adalah tindakan dari pelaksana kebijakan untuk 

melaksanakan kebijakan dengan sungguh-sungguh agar tujuan kebijakan 

dapat terwujud. Jika implementor memiliki disposisi yang baik maka 

implementor dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperi yang 

diinginkan oleh pembuat kebijakan. Sebaliknya jika disposisi pelaksana 

tidak cukup kuat, implementasi kebijakan mungkin tidak akan berhasil. 

e. Struktur birokrasi, Menurut Edward III, ketidakefektifan organisasi 

birokrasi dapat menghambat keberhasilan implementasi kebijakan. Struktur 

birokrasi meliputi aspek-aspek seperti pembagian wewenang, hubungan 

antar unit organisasi dan hubungan internal organisasi dengan organisasi 

eksternal. Birokrasi memiliki dua karakteristik utama yaitu Standart 

Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi.6  

Hubungan implementasi kebijakan publik dengan pengelolaan Gua-Gua 

Prasejarah ini bertujuan untuk mengetahui proses pengimplementasian peran 

pemerintah dalam mencapai tujuan dan target yang ditentukan dan juga untuk 

mengetahui bagaimana kebijakan ini dikomunikasikan agar para implementor, 

stakeholder dan target sasaran mampu memahami kebijakan tersebut. Sehingga 

kondisi inilah maka diperlukan suatu kajian guna untuk mengetahui impelemtasi 

kebijakan tersebut. Untuk menganalisis kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan 

 
6 Ersanda Praptining, “Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Pariwisata 

di Kabupaten Banyumangi (Studi Kasus Pulau Merah)” Skripsi (Malang: Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik, 2018), h. 36-38. 
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Gua-Gua Prasejarah di Kampung Belae Kabupaten Pangkep, penulis percaya 

bahwa model implementasi kebijakan Edward III memiliki keterkaitan dengan 

penelitian ini dan dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk membedah implementasi 

dengan menggunakan empat faktor yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan 

stuktur birokrasi seperti yang dipaparkan diatas. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian yang berjudul "Implementasi Kebijakan Pemerintah 

Terhadap Pengelolaan Gua Prasejarah di Kampung Belae Kabupaten 

Pangkep, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Metode 

penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena 

penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah atau natural setting, biasa 

juga disebut metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih 

banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya. 

Beberapa ahli metodologi seperti McMillan dan Schumacher, 

mendefinisikan metode kualitatif sebagai tradisi tertentu dalam ilmu 

pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan 

pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-

orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya. Sedangkan 

menurut Mantra dalam buku Moleong, metode kualitatif adalah prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode kualitatif berusaha 

mengungkap berbagai keunikan yang terdapat pada individu, kelompok, 

masyarakat, atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, 

rinci, mendalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.1 

Pendekatan penelitian ini yaitu pendekatan deskriptif. Menurut Gall 

and Borg, tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan 

 
1 Sandu Siyoto, Dasar Metologi Penelitian (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 

2015), h.27-28. 
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suatu fenomena dan karakteristiknya, dimana penelitian ini lebih 

mementingkan apa daripada bagaimana atau mengapa sesuatu terjadi.2 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dari implementasi kebijakan pemerintah terhadap 

pengelolaan Gua-Gua Prasejarah di Kampung Belae Kabupaten Pangkep, ini 

dilakukan di wilayah Kampung Belae, Kelurahan Biraeng, Kecamatan 

Minasate’ne, Kabupaten Pangkep. Penelitian ini dilakukan pada bulan April 

- Mei tahun 2023. 

C. Sumber Data Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan sendiri oleh 

peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer juga disebut 

sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date. Untuk 

mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. 

Sumber data primer adalah hasil wawancara langsung dengan informan. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau 

dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. 

Data ini diperoleh melalui telaah dokumentasi yang bersumber dari dokumen-

dokumen literatur atau tulisan-tulisan serta penelitian-penelitian penulisan 

sejenis yang berkaitan dengan judul yang peneliti angkat.3 Sumber tertulis 

dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip 

 
2 Ahmad fauzi dkk., Metodologi Penelitian (Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2022), 

h.25. 

3 Adhi kusumastuti dkk, Metode Penelitian Kualitatif (Semarang : Lembaga 

Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), h. 32. 
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dokumen pribadi dan dokumen resmi, data ini biasanya dari perpustakaan 

atau dari laporan peneliti terdahulu. 

D. Informan Penelitian 

Informan penelitian adalah narasumber atau orang yang dimintai 

informasi terkait penelitian yang akan dilakukan. Informan penelitian ini 

hanya orang-orang yang mengetahui pokok permasalahan penelitian yang 

diharapkan mampu memberikan data secara obyektif, netral dan juga dapat 

dipertanggungjawabkan. Adapun informan dari penelitian mengenai 

Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Pengelolaan Gua-Gua 

Prasejarah di Kampung Belae Kabupaten Pangkep adalah sebagai berikut: 

1. BPK (Balai Pelestarian Kebudayaan) wilayah XIX 

2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Bagian Bidang Kebudayaan) 

3. Juru pelihara Gua-gua Prasejarah di Kampung Belae 

4. Masyarakat setempat 

E. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian, pengumpulan data merupakan suatu proses dan cara 

yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data, dan instrumen 

pengumpulan data merupakan alat bantu yang kemudian dipilih dan dapat 

digunakan oleh peneliti dalam proses pengumpulan data agar dapat sistematis 

dan mudah. Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam 

penelitian ini ialah: 

1. Observasi  

Observasi adalah bagian yang sangat penting dalam penelitian 

kualitatif. Melalui observasi, peneliti dapat mendokumentasikan dan 

merefleksikan secara sistematis aktivitas dan interaksi subjek 

penelitian. Observasi diperlukan agar peneliti dapat menganalisis 
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secara langsung dan mencatat secara sistematis perilaku individu atau 

kelompok untuk memperoleh gambaran yang lengkap mengenai 

masalah yang diteliti. Observasi sebagai teknik pengumpulan data 

mempunyai ciri yang unik dibandingkan dengan teknik wawancara 

dan kuesioner. Observasi memerlukan kepekaan indera mata dan 

telinga serta pengetahuan peneliti untuk mengamati objek penelitian 

tanpa menyebabkan perubahan pada aktivitas, kejadian atau objek 

yang diamati.4  

Olehnya itu, peneliti melakukan pengamatan langsung yang 

berhubungan dengan Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap 

Pengelolaan Gua-gua Prasejarah di Kampung Belae Kabupaten 

Pangkep. 

2. Wawancara 

Wawancara diartikan sebagai suatu jenis komunikasi lisan, 

yaitu jenis percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi 

atau teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya 

jawab dengan informan atau subjek penelitian. Metode wawancara ini 

menuntut kreativitas pewawancara karena dapat dikatakan bahwa 

hasil wawancara yang disurvei sangat bergantung pada kemampuan 

penyidik untuk mencari, mencatat dan menginterpretasikan jawaban. 

Setiap seorang peneliti melakukan wawancara, dia harus menjelaskan 

apa tujuan peneliti mewawancarai responden. 5  

Teknik dari wawancara ini untuk mengungkapkan seputar 

kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan Gua-Gua Prasejarah. 

 

 
4 Farida Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan 

Bahasa (Surakarta, 2014), h. 132-133. 

5 H. Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif (Makassar : Syakir Media 

Press, 2021), h. 149-150. 
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3. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa memo, buku, surat kabar, majalah dan lain-lain. 

Dokumen ini berfungsi untuk melengkapi data yang diperoleh dari 

hasil wawancara dan observasi yang didokumentasikan. Penelitian 

kualitatif memiliki sumber data yang berasal dari sumber non 

manusia, seperti dokumen, foto, dan data statistik. Metode 

dokumentasi ini merupakan salah satu bentuk pengumpulan data yang 

paling sederhana karena peneliti hanya mengamati benda mati dan 

apabila terjadi kesalahan dapat dengan mudah dikoreksi karena 

sumber datanya tetap dan tidak berubah-ubah.  

Dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian kualitatif adalah 

dokumen yang relevan dengan fokus penelitian dan dibutuhkan untuk 

melengkapi data. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data 

kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang 

dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.6 Teknik 

dokumentasi dalam hal ini menelusuri data-data atau informasi secara 

online yang terkait dengan kebijakan pemerintah terhadap 

pengelolaan Gua-Gua Prasejarah. 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

kualitatif. Analisis data kualitatif sering digunakan sebagai langkah pertama 

dalam desain penelitian survei terstruktur yang cenderung digunakan secara 

intensif dalam disiplin ilmu yang menekankan pada deskripsi dan penjelasan. 

Analisis data ini tidak lagi menggunakan perhitungan matematis atau statistik 

 
6 H. Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif (Makassar : Syakir Media 

Press, 2021), h. 143. 
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sebagai alat analisisnya, tetapi tetap menggunakan kata-kata yang biasanya 

disusun menjadi sebuah teks yang panjang. 

1. Reduksi kata 

Mereduksi data berarti merangkum, meringkas, memilih hal-

hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari 

tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya. Tujuan utama dari peneliti 

kualitatif adalah temuan atau hasil, oleh karena itu jika peneliti 

menemukan selama penelitian bahwa segala sesuatu yang dianggap 

asing dan belum dikenal masih belum memiliki pola, maka hal ini 

perlu diperhatikan pada saat mereduksi data.7 

Reduksi data merupakan proses berfikir kompleks yang 

memerlukan tingkat kecerdasan, keluwesan dan wawasan yang tinggi 

agar dapat didiskusikan, melalui diskusi tersebut, wawasan peneliti 

dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mereduksi data-data yang 

berharga yang penting bagi pengembangan pengetahuan dan teori. 

2. Penyajian Data 

Setelah data berhasil direduksi, selanjutnya data ditampilkan 

atau disajikan. Penyajian data merupakan serangkaian kegiatan dalam 

hal penyelesaian hasil penelitian dengan menggunakan metode 

analisis sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai yang kemudian 

memudahkan data yang telah terkumpul.8 Peneliti akan lebih mudah 

 
7 Dr. Eko Murdiyanto, Metode Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: UPN “Veteran” 

Yogyakarta Press, 2020), h. 49. 

8 Dr. Eko Murdiyanto, Metode Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: UPN “Veteran” 

Yogyakarta Press, 2020), h. 50. 
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memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerjaselanjutnya 

berdasarkan apa yang telah dipahami dengan menampilkan data. 

3. Menarik Kesimpulan  

Dalam penarikan kesimpulan, peneliti berusaha mencari arti, 

pola, dan tema yang akan menjelaskan alur sebab akibat dan 

seterusnya, kesimpulan ini diverifikasi selama penelitian berlangsung. 

Dalam hal menguji kebenaran data yang telah diperoleh dan melihat 

kecocokan antara data dan hasil. Kesimpulan dalam penelitian 

kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum 

pernah ada.9 Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu 

objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga 

serelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau 

interaktif, hipotesis atau teori. 

G. Pengujian dan Keabsahan Data 

Tujuan dari keabsahan data adalah untuk mengetahui valid atau 

tidaknya data dari objek penelitian terhadap hasil yang diperoleh di lapangan. 

Dalam melakukan pengecekan keabsahan data, terdapat metode yang dapat 

digunakan yaitu metode triangulasi, dengan cara mencocokkan data yang 

telah diperoleh dilapangan dengan melakukan observasi, wawancara atau 

berupa dokumen tertulis yang kemudian dianalisis sehingga dapat diketahui 

kebenaran dari data yang telah terkumpul dilapangan. 

 
9 Dr. Eko Murdiyanto, Metode Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: UPN “Veteran” 

Yogyakarta Press, 2020), h. 51. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Gambaran Umum Kabupaten Pangkep 

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan merupakan kabupaten yang 

terletak di Pantai barat Sulawesi Selatan atau berjarak kurang lebih 51 Km 

dari ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan terletak diantara 04° 40' - 08° 00' 

Lintang Selatan (LS) dan 110° Bujur Timur (BT). Secara Administratif luas 

wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebesar 12.311,43 Km² yang 

terdiri dari 898,29 Km² wilayah daratan dan 11.464,44 Km² wilayah 

kepulauan. Wilayah ini meliputi 13 wilayah kecamatan yang terdiri dari 9 

kecamatan daratan dan 4 kecamatan kepulauan, yang termasuk kecamatan 

daratan yaitu, Kecamatan Pangkajene, Bungoro, Labakkang, Ma’rang, 

Segeri, Mandalle, Minasatene, Balocci, dan Tondong Tallasa. Dan kecamatan 

termasuk kepulauan adalah, Kecamatan Liukang Tupabbiring, Liukang 

Tupabbiring Utara, Liukang Kalmas, dan Liukang Tangaya. Kecamatan yang 

ada terbagi menjadi 38 kelurahan dan 65 desa dengan jumlah penduduk 

345.775 jiwa yang meningkat setiap tahunnya. 1 

• Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Barru 

• Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Maros 

• Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Bone 

• Sebelah Barat : Berbatasan dengan Selat Makassar.  

 

Kota Pangkep yang merupakan ibukota kabupaten berjarak sekitar 60 

 
1 Badan Pusat Statistik Kota Pangkep, Kota Pangkep Dalam Angka, Pangkep 

Municipality in Figures 2020. Di Unduh di (https://pangkepkab.bps.go.id) Pada Tanggal 6 

Juni 2023 Pukul 17:30 WITA. 

https://pangkepkab.bps.go.id/
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km dari kota Makassar dengan waktu tempuh sekitar 1 jam 45 menit, 

tergantung kepadatan lalu lintas di jalan raya. Aksesibilitas dari Kota 

Pangkep ke ibu kota kecamatan di daratan kabupaten secara umum sudah 

terhubung dengan infrastruktur jalan yang cukup baik. Di sisi lain, 

infrastruktur jalan yang menyambungkan desa dengan dusun di masing-

masing desa masih berupa jalan setapak. Sementara itu, sarana transportasi 

yang digunakan untuk mencapai desa-desa di kecamatan yang berada di 

kepulauan adalah perahu, yang umumnya berupa perahu motor. 

Wilayah Pangkep memiliki potensi yang sangat besar untuk 

dikembangkan secara lebih optimal, guna mendukung pembangunan 

kabupaten. Secara garis besar, wilayah daratan Kabupaten Pangkep dicirikan 

oleh bentang alam berupa dataran rendah dan pegunungan. Potensi sumber 

daya alam yang cukup besar juga terdapat di wilayah daratan, antara lain batu 

bara, marmer, dan karst yang merupakan bahan baku produksi semen. Selain 

itu, terdapat potensi wisata alam yang dapat dimanfaatkan untuk pendapatan 

daerah. Potensi tersebut berupa Gua-gua Prasejarah, termasuk Gua-gua 

Prasejarah yang ada di Desa Belae. Gua-gua Prasejarah ini dapat ditempuh 

dalam waktu + 2 jam dengan menggunakan kendaraan roda dua atau roda 

empat dari Makassar. Perjalanan menuju lokasi ini melalui jalan poros 

provinsi yang menghubungkan beberapa Kabupaten yang ada di bagian Utara 

Sulawesi Selatan, seperti Kabupaten Barru dan Kota Pare-pare. Lokasi 

penelitian ini terletak tepat pada kilometer ke-55, belok ke arah timur 

menyusuri jalan desa sampai ke kaki perbukitan karst. Lokasi penelitian 

berada pada wilayah daratan yang secara administratif termasuk dalam 

wilayah kelurahan Biraeng, Kampung Belae Kecamatan Minasate’ne 

Kabupaten Pangkep. 
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Kecamatan Minasate’ne memiliki kawasan Eko Karst yang banyak 

diantaranya Leang Kassi, Leang Lompoa, Leang Caddia, Leang Lambuto, 

Leang Bubbuka dan Leang Kajuara. Luas wilayah Minasate’ne mencapai 

96.478 km2 dengan jumlah kelurahan sebanyak 8 yaitu, Minasate’ne, 

Kalabbirang, Bontoa, Biraeng, Bonto Kio, Bonto Langkasa, Desa Kabba dan 

Desa Panaikang. 2 

2. Geomorfologis  

Kawasan  karst adalah bentang alam yang menunjukkan karakteristik 

relief dan drainase yang khas, terutama disebabkan oleh tingkat pelarutan 

batuan yang lebih tinggi di dalam air dibandingkan dengan daerah lain. Di 

wilayah Maros - Pangkep, Sulawesi Selatan terdapat kawasan karst dengan 

bukit-bukit yang menjulang tinggi menyerupai menara. Menara karst 

terbentuk karena besarnya kontrol tektonik terhadap pembentukan morfologi 

di kawasan karst tersebut. Ekosistem karst Maros - Pangkep sangat spesifik. 

Karena kawasan Karst Maros Pangkep memiliki nilai ekonomis, ilmiah dan 

kemanusiaan. 

Karst Maros – Pangkep mempunyai karakteristik geomorfologis yang 

khas. Bukit-bukitnya mempunyai lereng tebing yang curam atau terjal dengan 

kelerengan berkisar 57° – 82° dengan puncak tumpul. Batuannya adalah batu 

gamping dengan sistem kekar berupa kekar tiang (columnar joint) dan kekar 

lapis atau kekar kembar (sheet joint). Proses kartisifikasi menghasilkan 

bentukan seperti gua yang didalamnya dijumpai stalakit, stalagmite, pilar, 

batu-alir (flowstone) dan endapan traventin. Bentuk topografi berelief tinggi 

dan berbentuk menara serta sebagian berupa dataran. Diantara menara-

 
2 Badan Pusat Statistik Kota Pangkep, Kelurahan Minasatene, Di Unduh Di 

(https://kec-minasatene.pangkepkab.go.id) Pada Tanggal 21 Juli 2023 Pukul 21:30 WITA. 

https://kec-minasatene.pangkepkab.go.id/


35 
 

 
 

menara karst, terdapat endapan alluvium sungai berupa bongkah, monyet 

kaki, kerikil, pasir dan lempung. 

3. Demografi  

Jumlah penduduk Kabupaten Pangkaje’ne dan Kepulauan 345.775 

jiwa dari tahun ketahun mengalami peningkatan, denga penyebaran sebagai 

berikut : 

• Kecamatan Lk. Tangaya sebanyak 19.349 jiwa 

• Kecamatan Lk. Kalmas sebanyak 14.618 jiwa 

• Kecamatan Lk. Tupabbiring sebanyak 17.728 jiwa 

• Kecamatan Lk. Tupabbiring Utara sebanyak 13.565 jiwa 

• Kecamatan Pangkaje’ne sebanyak 48.656 jiwa  

• Kecamatan Minasate’ne sebanyak 38.940 jiwa 

• Kecamatan Balocci sebanyak 16.560 jiwa 

• Kecamatan Tondong Tallasa sebanyak 10.099 jiwa 

• Kecamatan Bungoro sebanyak 43.879 jiwa 

• Kecamatan Labbakkang sebanyak 51.616 jiwa 

• Kecamatan Ma’rang sebanyak 34.401 jiwa 

• Kecamatan Segeri sebanyak 22.339 jiwa 

• Kecamatan Mandalle sebanyak 14.025 jiwa. 

Secara keseluruhan penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan 

dengan penduduk laki-laki, yakni 176.321 jiwa penduduk perempuan 

berbanding 158.508 jiwa penduduk laki-laki atau dengan rasio setiap 96 

orang perempuan terdapat 93 laki-laki. Dari seluas 1.122,29 km, kabupaten 
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Pangkep terdapat 76.928 rumah tangga dengan penduduk rata-rata 345 jiwa 

dengan rata-rata jumlah anggota rumah tangga sebanyak 4 orang.3 

B. Sejarah dan Deskripsi Singkat Gua-Gua Prasejarah Kampung 

Belae 

Budaya masa lalu hal ini pendukung gua prasejarah telah 

meninggalkan jejak berupa tempat hunian yakni gua. Pada fase kemerdakaan 

Indonesia tepatnya masa DI/TTII (Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia) gua-

gua yang dekat dengan pemukiman masyarakat dijadikan tempat 

persembunyian sementara. Gua prasejarah di sub-kawasan Belae telah 

didatakan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX Sulawesi Selatan 

sejak tahun 1980-an, adapun bentuk tinggalan yag dimaksud berupa gua 

hunian, gambar/lukisan prasejarah, artefak peralatan batu dan sampah sapur 

(sisa atau sampah makanan). Diantara beberapa lokasi yang berkategori 

berkelompok atau kawasan gua prasejarah, salah satunya adalah yang 

berlokasi di Belae yang sejak tahun 1990-an telah ditangani secara intensif 

seperti melakukan survei, pendataan, zonasi, deliniasi, pemagaran situs dan 

penempatan juru pelihara. 

Gua-gua di sub-kawasan Belae ini termasuk dalam kawasan hutan 

lindung dalam wilayah kerja Balai Taman Nasional Bantimurung 

Bulusaraung. Didalam area ini terdapat pula pemukiman dan pertanian yang 

diapit oleh dua bukit yakni bukut Bulu Matojeng di sebelah utara dan bukit 

Bulu Bellang di sebelah selatan. Di sebelah timur merupakan ujung dari 

kedua bukit area terbuka dimana terdapat sumber mata air benama Jenetalasa. 

Perlu diketahui bahwa masyarakat yang mendiami kawasan ini masih 

menampakkan nuansa kehidupan tradisional yakni cara hidup dalam 

 
3Badan Pusat Statistik Kota Pangkep, Kota Pangkep Dalam Angka, Pangkep 

Municipality in Figures 2020. Di Unduh di (https://pangkepkab.bps.go.id) Pada Tanggal 6 

Juni 2023 Pukul 17:30 WITA  

https://pangkepkab.bps.go.id/
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keseharian masyarakat yang masih bergantung pada kesuburan alam terutama 

pertanian. 

Gambar atau lukisan gua prasejarah dapat diartikan sebagai simbol 

yang dapat menuntun kita untuk mengetahui bagaimana jejak kehidupan para 

pendukungnya. Dari sejumlah gua prasejarah di wilayah provinsi Sulawesi 

Selatan dan Tenggara terdapat beberapa jenis gambar atau lukisan prasejarah 

yang secara umum dapat dikelompokkan sebagai simbol aktivitas maupun 

personifikasi alam pikiran apa saja yang mereka temukan diarea tempat 

hunian dan wilayah opukasi mereka. Adapun aktivitas yang dimaksud mulai 

dari kegiatan profane hingga religi seperti, kegiatan berburu, pelayaran, 

perang, kesenian atau menari, berkabung dan ritual. Simbol-simbol yang 

mewakili alam pikiran pendukung kehidupan gua prasejarah berupa gambar 

atau lukisan dapat diidentifikasi jenisnya, sebagai berikut: 

1. Gambaran manusia, dalam bentuk; cap tangan negatif, cap tangan 

positif, cap kaki positif, kerangka, siluet, ada tampilannya satuan 

maupun berkelompok dan dalam bentuk panel. 

2. Gambar binatang ; babi rusa, anoa, rusa, kuda, monyet, kalelawar, 

hewan pengerat, kuskus, kadal, kura-kura, bajung, siput, burung, 

ikan, ular dan lipan 

3. Gambar transportasi dalam bentuk; perahu 

4. Gambar senjata dalam bentuk tombak, parang dan garpu 

5. Yang Gambar permainan dalam bentuk; layang-layang 

6. Gambar geometris dalam bentuk; garis lurus maupun lengkung 

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa hampir semua yang 

tertera pada gambar atau lukisan gua prasejarah tampaknya berkelanjutan 

hingga masa sekarang ini. Artinya secara filosofi bahwa sesungguhnya 
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kegiatan atau aktivitas yang kita lakukan sekarang merupakan warisan leluhur 

yang boleh jadi hingga akhir zaman akan berkesinambungan terus. Aktivitas 

yang dimaksud telah berakar pada jiwa masyarakat meskipun dilanda 

berbagai arus budaya asing termasuk kehadiran masyarakat dari berbagai 

suku bangsa. Secara umum kita ketahui bahwa alur perkembangan budaya 

yang dimulai dari kehidupan bebruru dan meramu, berlanjut pada pengenalan 

ladangberpindah atau disebut nomaden, berlanjut lagi pada kegiatan 

menangkap ikan dan mulainya perniagaan lalu mengenal berladang dengan 

cara tadah hujan dilanjutkan dengan sistem pertanian menggunakan irigasi 

hingga sampai pada era industri barang dan jasa seperti sekarang ini, jika 

dihubungkan dengan keberadaan gambar atau lukisan gua prasejarah maka 

terdapat beberapa hal yang secara tidak langsung telah menggiring kita untuk 

mengenal aktivitas para pendukung budaya tersebut. Adapun tinggalan 

ekofak seperti sampah dapur atau sisa makanan manusia penghuni gua 

prasejarah berupa karang jenis polisipodae dan gastropodae oleh masyarakat 

pedalaman bahkan diperkotaan sampai sekarang pun masih 

mengkomsumsinya dengan cara memotong bagian lancipannya bagi suku 

Bugis-Makassar disebut siso dan ada juga yang setangkup disebut campalea.4 

Adapun deskripsi dari enam situs gua prasejarah adalah sebagai 

berikut : 

1. Leang Bubbuka 

Leang ini merupakan gua pertama yang dijumpai jika 

melakukan kunjungan situs gua prasejarah di sub kawasan kawasan 

belae melewati jalan leang kassi persisnya masuk dalam wilayah 

administrasi Kampung Belae kelurahan minasate’ne kecamatan 

 
4Studi Teknis Pengembangan Gua-Gua Prasejarah Di Subkawasan Belae Kabupaten 

Pangkep, Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan, 2019.  
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minasate’ne dan secara astronomi terletak pada titik koordinat 

449.53,5 Lintang selatan dan 119'34-51",3 Bujur Timur. Keberadaan 

gua ini sangat mudah dijangkau karena hanya berjarak lebih kurang 8 

meter dari tepi jalan sebelah kiri jalan atau bagian utara, dedngan luas 

area adalah 0,225 Ha. Ciri khas leang ini tampak terang karena langit-

langitnya dangkal dan tidak terdapat ruang gelap sehingga dapat 

dikategorikan sebagai ceruk, luas tinggalan artefak berupa alat batu 

serpih dan bilah, kumpulan cangkang moluska yang sudah sementit 

dapat diartikan sebagai tinggalan sampah dapur penghuni gua dan 

beberapa pecahan gerabah. Leang ini didaftarkan dalam database 

Balai Pelestarian Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan dengan 

nomor registrasi 550. Tidak ada informasi mengenai lukisan dinding 

gua sebagaimana yang umumnya ditemukan di gua/leang di 

sekitarnya. Pada leang ini terdapat pagar pintu gerbang, papan nama 

lokasi, terdapat patok pal milik Kementrian Lingkungan dan 

Kehutanan khususnya Balai Taman Nasional Bantimurung 

Bulusaraung karena termasuk dalam kawasan hutan lindung kawasan 

Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung.5 

2. Leang Caddia 

Leang Caddia adalah urutan ke dua setelah Leang Bubuka, 

untuk mencapai gua ini cukup mudah karena dekat dengan tepi jalan, 

namun karena keberadaan guanya pada ketinggian lebih kurang 20 m 

maka harus menaiki terap yang telah dipersiapkan dengan dilengkapi 

pengaman besi di sisi tangga. Letak leang ini secara astronomis berada 

pada 4'49.53,5 Lintang Selatan dan 119'34.58,3 Bujur Timur. 

Tinggalan arkeologis di leang ini sangat kompleks seperti artefak batu 

 
5 Laporan Kegiatan Evaluasi Pengendalian Pemanfaatan Situs Gua Prasejarah Sub 

Kawasan Belae Kabupaten Pangkep, 2020. 
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serpih bilah maupun mata panah bergerigi, sampah dapur dan lukisan 

dinding gua. Jenis leang ini berkategori gua karena ada bagian gelap, 

namun berukuran kecil dan ketinggian langit-langit pun hanya 

mencapai 3 meter. Leang ini telah terdaftar dalam register kantor 

Balai Pelestarian Cagar Kebudayaan bernomor 549, dengan luas 

0,225 ha. 6 

3. Leang Kajuara 

Leang Kajuara berada di bagian cekungan kaki bukit Bulu 

Matojeng, di dalam Kampung Belae, Kelurahan Biraeng, Kecamatan 

Minasate'ne.Leang ini Berjarak kurang lebih 216 meter sebelah timur 

Leang Kassi. Gua ini menghadap ke arah tenggara dan berada 35 

meter di atas permukaan laut. Tinggi gua dari permukaan tanah di 

depannya berkisar antara 0 sampai 15 meter. Pada bagian selatan, 

berjarak kurang lebih 90 meter terdapat jalan beraspal sambungan dari 

jalan aspal yang melintas di depan Leang Kassi. Leang Kajuara 

merupakan perpaduan antara gua kekar tiang dengan gua kekar 

lembaran. Ukuran lebar pintu 8 meter dan tinggi pintu 6 meter. Suhu 

rata-rata dalam ruang gua 260 C dengan kelembaban dinding berkisar 

antara 17-30 %. Usaha yang dilaksanakan oleh Balai Pelestarian 

Kebudayaan Sulawesi Selatan yaitu dengan mencantumkan kedalam 

buku daftar inventaris situs sejak tahun 2005 dengan nomor register 

203. Tinggalan arkeologis yang berada pada Leang Kajuara berupa 

artefak batu,sampah dapur, dan lukisan dinding yang berupa cap 

tangan. Kelengkapan fasilitas yang ada saat ini adalah berupa papan 

 
6 Laporan Kegiatan Evaluasi Pengendalian Pemanfaatan Situs Gua Prasejarah Sub 
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nama situs, papan petunjuk, pagar pengaman, jalan setapak, Beberapa 

di antara fasilitas tersebut dalam keadaan rusak seperti jalan setapak.7 

4. Leang Kassi 

Leang Kassi, beralamat di Jalan Leang Kassi, pada koordinat 

04°50'07,9" LS dan 119°35'23,1" BT UTM X 787220, dan UTM Y 

9464970 pada Zona 50, dengan luas 1.511,2 m2 atau 0.151 ha 

termasuk massa batuan gamping. Batas-batas disebelah Utara bukit 

gamping, sebelah selatan pagar, dataran dan rawa, sebelah barat 

PDAM dan bukit gampig, dan sebelah timur rawa-rawa dan bukit 

gamping pada ruang utama, terdapat beberapa lorong yang cukup 

besar dan di dalamnya ditemukan beberapa lukisan. Lorong sebelah 

selatan sepanjang 15 meter mengarah ke timur hingga ke sisi timur 

lereng bukit. Lukisan ditemukan di sekitar mulut lorong yang relatif 

lapang ini, didominasi gambar dengan teknik garis berwarna hitam. 

Lorong utama lainnya berada di sebelah utara atau kanan gua 

menunjukkan profil khas rekahan vertikal dengan langit-langit tinggi 

namun rata. 4 buah lukisan cap tangan berwarna hitam sebanyak 4 

buah ditemukan di bagian ini. Lorong ini menjadi pintu utama untuk 

jaringan lorong-lorong sempit lainnya yang membentuk labirin di 

bagian ini. Keseluruhan lukisan dari gua ini adalah 50 buah, dan 

berada pada tiga bagian gua, yaitu 4 buah telapak tangan pada lorong 

kanan, 40 buah lukisan di lorong kiri, dan 6 buah lukisan pada ruang 

atas gua.  

Di Kompleks Gua-Gua Prasejarah Belae, Leang Kassi 

merupakan gua yang paling banyak dikunjungi karena akses yang 

mudah, dan kolam PDAM merupakan salah satu obyek permandian 

 
7 Laporan Kegiatan Evaluasi Pengendalian Pemanfaatan Situs Gua Prasejarah Sub 
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bagi masyarakat di Kabupaten Pangkep. Selain berwisata ke 

permandian ini, pengunjung juga sekaligus mengunjungi situs ini, 

bahkan seringkali menggunakan fasilitas gazebo di Leang Kassi untuk 

beristirahat. Identifikasi terhadap temuan khususnya lukisan 

memperlihatkan pentingnya situs ini, sebab jumlahnya cukup besar 

yaitu 50 buah dan jenis lukisan yang bervariasi baik jenis maupun 

wama. Kondisi lukisan sebagian besar dalam keadaan rusak atau tidak 

utuh, dan teridentifikasi hanya 3 buah yang masih dalam keadaan utuh 

dan 47 buah lainnya sudah tidak utuh. Temuan permukaan sangat sulit 

dijumpai, khususnya untuk artefak batu dan tulang. Sebaran temuan 

yang masih cukup banyak adalah cangkang moluska, terutama pada 

bagian lereng tebing pelataran dan bekas tetesan air. 8 

5. Leang Lambuto 

Leang ini merupakan salah satu leang dengan tampilan 

permukaan tanahnya paling rendah sehingga hampir sepanjang tahun 

selalu ada genangan air dalam gua. Letak leang ini secara astronomis 

terletak pada titik koordinanat 4'49.52,6 lintang selatan dan 119'34-

54,9 Bujur timur. Untuk mengujungi leang ini sama dengan leang 

yang tersebut di atas yakni menyusuri jalan Kassi, secara berurut 

leang ini merupakan gua ke empat jika dimulai dari leang Bubuka 

kemudian Leang Caddia lalu Leang Lompoa barulah kita akan 

menemukan Leang Lambuto. Tinggalan arkeologi yang dominan 

adalah lukisan gua sedangkan artefak agak kurang bahkan hampir 

tidak tampak lagi dipermukaan tanah. Adapun penyebab rendahnya 

permukaan tanah adalah akibat aktifitas masyarakat yang melakukan 

pengambilan tanah dalam gua untuk dijadikan pupuk. Leang ini sudah 
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terdaftar dalam register Balai Pelestarian Cagar Budaya No 548. 

Leang ini merupakan kategori gua sempurna yang cukup luas dan 

kokoh dengan langit-langit yang tinggi sekitar 4 meter, dengan luas 

area 0,245 ha. 9 

6. Leang Lompoa 

Leang Lompoa, beralamat di kampung Biraeng jalan Leang 

Kassi, Keluran Biraeng Kecamatan Minasate'ne Kabupaten 

Pangkajene Kepulauan, secara astronomi terletak pada posisi 

04°50'02,8" LS dan 119°35′15,9" BT UTM X 786967, dan UTM Y 

9465187 pada Zona 50, luas areanya adalah 9.396,6 m2 atau 0,94 ha 

termasuk massa batuan gamping dengan batasnya di sebelah utara 

bukit gamping, sebelah selatan rawa-rawa, sebelah barat rawa. rawa 

dan kolam, sebelah timur bukit gamping. Gua dengan Nomor Register 

197 ini berada di gugusan perbukitan dengan lingkungan berupa 

pedesaan. Untuk mencapai gua ini cukup mudah karena dapat 

menggunakan kendaraan roda dua, roda empat bahkan berjalan kaki. 

Secara keseluruhan bagian dalam gua memiliki kondisi stabil, namun 

di bagian dalam gua sisi selatan, kondisi tanah cukup berdebu dan 

mudah runtuh. Beberapa ornamen gua yang terdapat di gua ini seperti 

stalagmite, stalagtite, pilar, gorden, serta kolam alami akibat bentukan 

tetesan air. Berdasarkan strukturnya gua ini termasuk tipe kekar tiang 

dengan konstruksi melebar dan memanjang, tergolong dalam gua 

aktif. Ketinggian gua dari floodplain yaitu 20,7 meter. Temuan 

arkeologi dari gua ini adalah lukisan dinding, artefak batu, tulang, 

sampah dapur, dan tembikar. 113 buah lukisan diidentifikasi, terdiri 

dari 60 buah berupa cap tangan, dan selebihnya lukisan piguratif dan 
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non-piguratif. 77 buah lukisan berwarna merah, 36 buah lainnya 

berwama hitam. Gua ini sering dikunjungi oleh wisatawan dengan 

alasan mudah terjangkau, termasuk pula dalam wilayah kompleks 

gua-gua prasejarah Belae yang dijadikan obyek destinasi pariwisata 

budaya Kabupaten Pangkep.10 

Gua-gua prasejarah di sub-kawasan belae memiliki nilai penting 

sejarah, ilmu pemgetahuan dan kebudayaan, dari beberapa perspektif 

khususnya arkeologi. Dapat diakatakan gua tersebut memberikan informasi 

terkait persebaran peradaban umat manusia. Oleh sebab itu, berdasarkan 

kriteria cagar budaya, 2 dari 6 yang menjadi objek dalam penelitian ini 

memiliki potensi yang luar biasa untuk dikembangkan dan juga untuk 

dilestarikan. Kedua gua tersebut adalah leang kassi dan leang lompoa. 

Adapun nilai penting dari kedua situs ini adalah sebagai berikut: 

1. Nilai penting sejarah 

Kawasan karst maros dan pangkep memiliki gua prasejarah yang 

merupakan bukti-bukti kehidupan manusia masa lampau. Pada sub-kawasan 

belae ditemukan berbagai artefak serpih yang menunjukkan tipologi artefak 

lapisan budaya Toalean di Sulawesi Selatan. 

2. Nilai penting ilmu pengetahuan  

Berbagai disiplin ilmu yang berpotensi memanfaatkan gua-gua 

prasejarah di kawasan ini untuk ilmu pengetahuan adalah arkeologi, 

antropologi, ilmu kebumian dan biologi. Nilai penting khususnya bagi 

arkeologi dapat dilihat dari banyaknya penelitian yang dilakukan sejak tahun 

1987 hingga saat ini. Setelah dilakukan penelitian ternyata gua-gua prasejarah 

 
10 Laporan Kegiatan Evaluasi Pengendalian Pemanfaatan Situs Gua Prasejarah Sub 
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yang ada di sub-kawasan belae masuk dalam kategori situs prasejarah yang 

memiliki peranan dalam menjelaskan proses perkembangan sejarah 

peradaban manusia. Walaupun berdasarkan pengelompokkan situs sebagai 

situs hunian, ritual, transit, gabungan situs terdapat pula sejumlah situs yang 

memiliki hirarki kepentingan lebih tinggi dibanding situs lainnya, namun 

sebagai sebuah sistem pemukiman, kesemua situs tersebut saling berkaitan 

satu sama lain. 

3. Nilai penting kebudayaan  

Gua-gua prasejarah di sub-kawasan belae memiliki nilai estetika yang 

terlihat pada keberadaan lukisan dinding gua di kawasan. Nilai estetika 

tersebut berkembang sejak masa prasejarah dan hal ini dapat menjadi ilham 

seni bagi banyak orang. Hal ini terlihat pada jenis-jenis lukisan dinding gua 

yang ditemukan. Khususnya pada leang kassi dan leang lompoa dimana di 

situs leang lompoa terdapat lebih dari 100 gambar dinding gua yang melapuk 

dan memberi informasi tentang penghunian berulang.  

Selain nilai estetika, juga terdapat nilai penting bagi pendidikan baik 

sumber daya alam maupun budaya. Keduanya dapat dijadikan sebagai media 

pembelajaran lengkap untuk generasi selanjutnya. Diantaranya sejarah 

budaya, sejarah alam dan proses geologi yang hingga saat ini masih 

berlangsung, berbagai aspek ilmu hayat dan konservasi alam juga tentang 

arekeologi dengan segala aspek metodologinya termasuk upaya-upaya 

pelestariannya. 11 

 

 
11 Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia “Kebudayaan”, 

Official Website Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Di Unduh 

(http://kebudayaan.kemendikbud.go.id) Pada Tanggal 21 Juli 2023 Pukul 21:47 WITA. 

http://kebudayaan.kemendikbud.go.id/
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C. Hasil Penelitian 

1. Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Gua-Gua 

Prasejarah Kampung Belae 

Kebijakan publik, dalam bentuknya yang paling sederhana, adalah 

penggunaan pemerintah dan aparaturnya untuk membuat keputusan yang 

dianggap baik untuk mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat dan 

memberikan solusi yang tepat, cepat, dan akurat. Dengan demikian, apa yang 

dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah dapat dilihat sebagai sebuah 

pilihan kebijakan.12 

Sama halnya dengan kebijakan pengelolaan cagar budaya, kebijakan 

ini merupakan Peraturan Darah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 

2014 Terkait Pelestarian dan Cagar Budaya mengatur tentang perlindungan, 

pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan Cagar Budaya. Banyaknya 

situs prasejarah di Kabupaten Pangkep menjadi suatu hal yang harus di 

perhatikan dan harus dijaga kelestariannya guna untuk memperkenalkan 

warisan-warisan budaya pada generasi selanjutnya dan dapat dimanfaatkan 

untuk pembangunan daerah. Sehingga dengan pengelolaan yang dilakukan 

dengan baik dan benar diharapkan mampu memberikan keuntungan bagi 

semua pihak yang terlibat didalamnya. Untuk mendukung kebijakan 

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Cagar Budaya, dimana yang menjadi fokus penelitian ini 

ditujukan kepada pemerintah dan masyarakat yang terlibat, maka dibutuhkan 

beberapa hal yang diharapkan mampu menunjang suksesnya implementasi 

kebijakan tersebut.  

 
12Muhammad Ikhsan, “Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kepariwisataan 

di Kabupaten Sinjai” Skripsi (Makassar: Fak. Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 2018), h. 52. 
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Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama Ibu Andriany 

di Kantor BPK (Balai Pelestarian Kebudayaan). 

“BPK ini secara tugas pokok dan fungsi, melakukan perlindungan 

bagaimana gua-gua prasejarah ini bisa terjaga, potensi yang 

dikandungi dapat diteruskan ke generasi-generasi yang akan datang.” 
13 

Sejalan dengan wawancara diatas, berikut juga hasil wawancara 

dengan bapak akmaluddin selaku pamong ahli budaya muda mengatakan hal 

serupa. 

“Salah satu tugas pokok dan fungsi bidang kebudayaan adalah 

melestarikan dan memajukan kebudayaan, dimana gua-gua prasejarah 

ini masuk kedalam kategori situs cagar budaya di kab. Pangkep.” 14 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, 

lembaga BPK atau Balai Pelestarian Kebudayaan dan Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan memiliki peran yang sama penting dalam pengelolaan atau 

pelestarian Gua-Gua Prasejarah yang ada di Kampung Belae. 

Pemanfaatan untuk bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan 

ilmu pengetahuan tidak dapat dipisahkan seiring berjalannya waktu. Sebagian 

besar diantara penelitian-penelitian yang pernah dilakukan di kawasan terkait 

dengan kegiatan pendidikan dari berbagai jenjang, demikian pula objek-objek 

cagar budaya gua ini secara berkala dikunjungi pelajar sekolah dasar dan 

menengah sebagai sarana pembelajaran sejarah dan kebudayaan, hingga saat 

ini. Data pengunjung yang terdaftar pada Balai Pelestarian Kebudayaan 

Wilayah XIX dari enam lokasi yaitu Leang Lompoa, Leang Caddia, Leang 

 
13Andriany (43 Tahun), Kepala Bagian Umum Balai Pelestarian Kebudayaan 

Wilayah XIX, Wawancara, Makassar, 29 Mei 2023. 

14Akmaluddin (46 Tahun), Pamong Ahli Budaya Dinas Pendidikan Dan 

Kebudayaan, Wawancara, Pangkep, 24 Mei 2023. 



48 
 

 
 

Bubbuka, Leang Lambuto, Leang Kassi dan Leang Kajuara selama beberapa 

tahun terakhir banyak dikunjungi pelajar dan mahasiswa.  

Berikut adalah gambar didepan situs gua-gua prasejarah yang ada di 

Kampung Belae, kecamatan Minasate’ne Kabupaten Pangkep. 

Gambar 4.1  

Tampak depan situs gua-gua prasejarah di Kampung Belae 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Dokumentasi Oleh Penulis, 2023) 
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Dari gambar diatas, dapat dianalisis bahwa kondisi gua-gua prasejarah 

tampak memprihatinkan, hal ini disebabkan oleh merapatnya warung di salah 

satu gua dan banyaknya sampah berserakan dimana-mana. Banyaknya 

pengunjung yang berdatangan juga menjadi penyebab utama banyaknya 

sampah oleh karena itu perlu diatur regulasi pengunjung yang masuk dan 

pentingnya dilakukan sosialisasi kepada masyarakat bagaimana aturan yang 

ketika berkunjung ke suatu situs sehingga pengunjung tetap bisa menjaga 

keberadaan situs-situs di dalam gua-gua prasejarah khususnya di Kampung 

Belae. Fasilitas yang disediakan pemerintah berupa pagar juga sudah banyak 

yang mengalami kerusakan sehingga hal ini menjadi ancaman bagi situs-situs 

gua prasejarah. 

Sejalan dengan pembahasan diatas, hasil wawancara penulis dengan 

masyarakat setempat, bapak Mustapa mengatakan bahwa : 

“Sebagai masyarakat di belae, saya merasa kalau pemerintah ini 

kurang memperhatikan dan menjaga kawasan ini karena banyak 

pagar-pagar yang rusak dari tahun-tahun sebelumnya sampai sekarang 

belum diperbaiki, banyak juga sampah yang berserakan baik itu dalam 

kawasan maupun diluar kawasan, seharusnya situs-situs prasejarah 

dikelola dengan baik karena ini warisan budaya yang harus dijaga.”15 

Berdasarkan hasil wawancara diatas menerangkan bahwa pemerintah 

masih kurang memperhatikan gua-gua prasejarah khususnya Leang Kassi, 

Leang Lompoa, Leang Caddia, Leang Lambuto, Leang Kajuara dan Leang 

Bubbuka sehingga gua-gua prasejarah tersebut terbengkalai dan memiliki 

daya tarik yang kurang. 

Berikut interpretasi Penulis terkait implementasi pengelolaan gua-gua 

prasejarah di Kampung Belae berdasarkan teori yang digunakan oleh George 

C. Edward III yang telah penulis bahas pada bab sebelumnya dan faktor-

 
15 Mustapa (44 Tahun), Masyarakat Setempat, Wawancara, Pangkep, 22 Juli 2023. 
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faktor penghambat kebijakan Pengelolaan Gua-Gua Prasejarah di Kampung 

Belae Kabupaten Pangkep. Data yang sudah dianalisis tersebut kemudian 

dideskripsikan sehingga diperoleh kesimpulan bahwa dampak positif bagi 

masyarakat sekitar kawasan gua-gua prasejarah. 

1. Variabel Komunikasi  

Komponen dan fungsi yang paling mendasar adalah variabel 

komunikasi. Keberhasilan implementasi kebijakan publik tergantung 

pada komunikasi yang efektif dan sering dilakukan. Akibatnya, 

pelaksana kebijakan akan menjalankan kebijakan dengan benar dan 

sesuai dengan peraturan yang telah mereka tetapkan, sehingga tujuan 

yang telah ditetapkan bersama akan tercapai dengan baik. Komunikasi 

yang intensif sangatlah penting dalam kolaborasi. Kolaborasi disini 

dimaksudkan bagaimana hubungan pihak-pihak terkait dalam 

penguasa dan pengelola gua-gua prasejarah. Kolaborasi seperti ini 

dapat dilakukan dengan tenang dan cepat. Komunikasi tidak dapat 

dilakukan dengan teknologi perantara. Komunikasi melalui perantara 

akan lebih efektif dalam sebuah kolaborasi jika terjadi konflik di 

antara para aktor. 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Andriany 

mengatakan bahwa : 

 “Walaupun disini ada pimpinan dan bawahan tetapi 

komunikasi itu dua arah dalam artian pimpinan juga selalu 

menerima masukan dan kita melakukan diskusi. Diskusi untuk 

kelancaran tugas tetapi ada namanya pendelegasian tugas 

pimpinan sebagai level tertinggi atau pembuat kebijakan atau 

strategi kerja mendelegasikan pekerjaan ke masing-masing 

pegawai berdasarkan kompetensinya. Kami juga membuat tim 

pokja atau kelompok kerja dari situ pimpinan ke ketua kerja 

lalu tim kerja ke anggota. Disini kerja secara tim bentuk 

komunikasinya : pendelegasian kemudian hasil yang 

diperoleh oleh tim dilapangan itu pasti menjadi masukan 
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kemudian menjadi bahan diskusi bagaimana menyusun 

strategi pelestarian.” 16 

Dari penjelasan diatas dapat dianalisis bahwa komunikasi dua 

arah berperan penting dalam membangun pemahaman bersama dan 

menjaga hubungan positif antara individu maupun organisasi serta 

dapat meningkatkan efektivitas komunikasi serta menghindari 

kesalahpahaman. Komunikasi dari atas ke bawah dan dari bawah 

keatas adalah dua arah komunikasi yang terjadi dalam konteks 

hierarki organisasi. Penjelasan diatas disimpulkan bahwa sebelum 

turun kelapangan antar lembaga mendiskusikan terlebih dahulu dan 

mempersiapkan apa saja yang akan dilakukan, para pelaksana 

kebijakan harus melakukan studi dan analisis mendalam tentang 

konteks, masalah atau isu yang ingin diatasi dengan implementasi 

kebijakan terhadap pengelolaan gua-gua prasejarah di Kampung 

Belae. 

Selain itu penting untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak 

yang akan terpengaruh oleh implementasi kebijakan seperti 

masyarakat umum. Komunikasi pada masyarakat adalah proses 

pertukaran informasi, gagasan dan pandangan antara individu-

individu dalam suatu komunitas. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pak akmaluddin, 

menjelaskan bahwa : 

“Komunikasi yang dilakukan yaitu sosialisasi aturan-aturan, 

mengundang masyarakat setempat membuat pertemuan atau 

 
16 Andriany (43 Tahun), Kepala Bagian Umum Balai Pelestarian Kebudayaan 

Wilayah XIX, Wawancara, Makassar, 29 Mei 2023. 
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forum diskusi dan menjelaskan apa saja yang boleh dan tidak 

boleh dilakukan.” 17 

Dari penjelasan diatas menerangkan bahwa, masyarakat dapat 

berpartisipasi dalam diskusi publik atau debat untuk menyampaikan 

pandangan, bertukar pendapat dan mencari solusi terhdap isu-isu yang 

relevan dengan masyarakat. 

Kemudian adapun hasil wawancara penulis dengan pak 

Akmaluddin mengatakan bahwa: 

“Bidang kebudayaan belum pernah mensosialisasiakan 

keindahan gua-gua prasejarah yang ada di kampung belae 

melalui media sosial.“ 18 

Sejalan dengan pernyataan diatas juru pelihara mengatakan 

bahwa : 

“Seharusnya bidang kebudayaan mengajak dan 

mensosialisasikan ke kepala sekolah untuk dilakukan 

studytour guna memperkenalkan kebudayaan yang ada pada 

daerah pangkep khususnya gua-gua prasejarah di kampung 

belae daripada harus keluar kota.” 19 

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kurangnya 

komunikasi yang dilakukan oleh dinas pendidikan dan kebudayaan 

menyebabkan minimnya minat pengunjung atau masyarakat untuk 

datang ke gua-gua prasejarah di Kampung Belae. Pentingnya untuk 

menjelaskan kebijakan pengelolaan gua-gua prasejarah, dengan 

memberikan informasi tentang manfaatnya bagi penelitian dan 

pariwisata berkelanjutan. 

 
17 Andriany (43 Tahun), Kepala Bagian Umum Balai Pelestarian Kebudayaan 

Wilayah XIX, Wawancara, Makassar, 29 Mei 2023. 

18 Akmaluddin (46 Tahun), Pamong Ahli Budaya Dinas Pendidikan Dan 

Kebudayaan, Wawancara, Pangkep, 24 Mei 2023. 

19 Zainal Abidin (51 Tahun) , Juru Pelihara, Wawancara, Pangkep, 16 Juni 2023. 
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Dalam hal pengembangan dan pemanfaatan situs dan kawasan 

cagar budaya, ada beberapa prinsip-prinsip yang dijadikan acuan 

dalam pelaksanaannya, yaitu sebagai berikut : 

1. Kemanfaatan 

Pada kegiatan pengembangan dan pemanfaatan situs dan 

kawasan cagar budaya, diharapkan dapat memberikan manfaat dalam 

rangka memajukan peluang yang lebih besar dalam hal pelibatan 

masyarakat sekitarnya, baik itu dalam kegiatan yang dapat berdampak 

langsung maupun tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat 

maupun peluang peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten 

Pangkep. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Akmaluddin selaku 

pamong budaya ahli muda, mengatakan bahwa : 

“di Kampung Belae ini sudah termasuk kedalam geopark maros 

pangkep tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal oleh 

pemerintah kabupaten Pangkep dalam hal objek wisata.“ 20 

Pada hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa pihak 

pemerintah daerah belum memanfaatkan keenam situs gua-gua 

prasejarah yang ada di Kampung Belae sebagai objek wisata tetapi 

dalam pengembangan ilmu pengetahuan sudah dimanfaatkan secara 

maksimal. 

2. Keamanan dan keterawatan 

Pengaman yang dilakukan untuk menjaga dan mencegah situs 

dan kawasan cagar budaya agar tidak hilang, rusak, hancur dan 

bahkan musnah baik akibat faktor alam maupun manusia. Untuk 

 
20 Akmaluddin (46 Tahun), Pamong Ahli Budaya Dinas Pendidikan Dan 

Kebudayaan, Wawancara, Pangkep, 24 Mei 2023. 
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menjaga terpeliharanya situs dan kawasan cagar budaya, hal ini 

dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat 

pengaruh alam dan akibat perbuatan manusia. 

Sejalan dengan hasil wawancara dengan Ibu Andriany selaku 

kepala bagian umum balai pelestarian kebudayaa, menjelaskan bahwa 

: 

“Langkah yang dilakukan adalah bagimana cara 

mengamankan seperti melakukan pemagaran, membuat aturan 

atau regulasi yang akan melindungi contohnya tidak boleh 

dipegang, di sentuh serta menempatkan juru pelihara yang 

tugasnya untuk membersihkan dan merawat misalnya ada 

orang yang datang mencoret-coret dinding gua-gua atau orang 

yang membakar sampah disekitar kawasan.” 21 

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan 

bahwa dalam rencana pengembangan tetap harus mengedepankan 

faktor keamanan, mengingat bahwa kondisi fisik kawasan karst 

dengan bahan batuan kapur yang mengalami pelapukan dan kondisi 

batuan yang rawan. Kondisi longsor, banjir musiman, dan lain-lain 

harus tetap diperhatikan dalam proses perencanaan fisik bangunan 

ataupun kegiatan pemanfaatan situs dan kawasannya. 

3. Keaslian (authenticity) dan keserasian lingkungan 

Pada prinsip ini, setiap kegiatan pengembangan dan 

pemanfaatan diharapkan mempertimbangkan keaslian dan bangunan 

gua-gua prasejarah. 

Sejalan dengan pembahasan diatas, juru pelihara kawasan 

belae menjelaskan bahwa: 

“semakin mendekatnya rumah-rumah warga menjadi ancaman 

bagi lukisan-lukisan yang ada didalam gua prasejarah, 

 
21 Andriany (43 Tahun), Kepala Bagian Umum Balai Pelestarian Kebudayaan 

Wilayah XIX, Wawancara, Makassar, 29 Mei 2023. 
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sehingga di harapkan meminimalisir adanya unsur-unsur 

modern di dalamnya.“ 22 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa 

pentingnya mengutamakan keserasian objek, fisik bangunan dengan 

lingkungan sekitarnya. 

4. Terintegrasi dan terpadu 

Dalam setiap program yang akan direncanakan tetap 

memperhatikan adanya intergrasi dengan rencana tata ruang wilayah 

Kabupaten Pangkep dan Provinsi Sulawesi Selatan untuk geopark 

Maros-Pangkep, serta kegiatan pengembangan pariwisata berbasis 

komunitas yang ada di wilayah ini.  

Sejalan dengan pembahasan diatas, hasil wawancara penulis 

dengan Ibu Andriany menjelaskan bahwa: 

“balai pelestarian kebudayaan wilayah XIX sebagai satuan 

unit kerja selalu melakukan kordinasi dengan pihak 

pemerintah pangkep melalui program jangka pendek, jangka 

menengah dan jangka panjang.” 23 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dianalisis bahwa program 

yang direncanakan dapat terintegrasi dan terpadu, semuanya berkaitan 

satu sama lain karena sama-sama melakukan pelestarian. Hal yang 

tidak kalah penting yang harus diperhatikan di dalam pengembangan 

dan pemanfaatan sumber daya arkeologi adalah tersebut harus 

dirasakan manfaatnya bagi masyarakat umum.  

Penulis menyimpulkan bahwa dalam hal komunikasi antar 

lembaga sudah berjalan dengan baik karena semua dilakukan dengan 

 
22 Zainal Abidin (51 Tahun) , Juru Pelihara, Wawancara, Pangkep, 16 Juni 2023. 

23 Andriany (43 Tahun), Kepala Bagian Umum Balai Pelestarian Kebudayaan 

Wilayah XIX, Wawancara, Makassar, 29 Mei 2023. 
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transparan dan melibatkan semua aktor sehingga tujuan, strategi dan 

dampak dari kebijakan yang akan diimplementasikan. 

2. Variabel Sumber Daya 

Variabel kedua yaitu variabel sumberdaya, merupakan faktor 

penting dalam keberhasilan sebuah kebijakan. pada aspek ini kita 

dapat melihat bagaimana pemerintah daerah mengembangkan situs-

situs prasejarah yang ada di daerahnya melalui potensi yang 

dimilikinya. Dalam variabel sumberdaya terdapat beberapa indikator 

yaitu : 

a. Sumber Daya Manusia 

Salah satu faktor yang mendukung atau menghambat 

implementasi kebijakan cagar budaya yaitu sumber daya manusia, 

dalam hal ini pemahaman atau pengetahuan dan keterampilan dalam 

melaksanakan segala sesuatu tentang bagaimana implementasi 

kebijakan dilakukan agar apa yang telah dirumuskan dan ditetapkan 

dapat terealisasi sebagaimana mestinya, dalam hal ini termasuk 

didalamnya adalah pengelolaan gua prasejarah. Sumberdaya manusia 

merujuk pada segala aspek yang terkait dalam suatu organisasi. 

Sumber daya manusia memiliki peran penting dalam kesuksesan 

organisasi karena mereka adalah penggerak utama di balik pencapaian 

tujuan organisasi. Beberapa aspek penting terkait dengan sumber daya 

manusia : 

1. Proses rekrutmen dan seleksi yang berkualitas dan berpotensi 

untuk mengisi posisi dan peran yang ada dalam organisasi. 

Tujuannya adalah untuk mendapatkan karyawan yang tepat dengan 
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keterampilan, pengetahuan, dan kepribadia yang sesuai dengan 

kebutuhan organisasi. 

2. Pelatihan dan pengembangan karyawan penting untuk 

meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan 

mereka dalam pekerjaan mereka. Ini dapat dilakukan melalui 

pelatihan formal, program pembelajaran berkelanjutan, dan 

pengalaman kerja yang beragam untuk memastikan karyawan 

dapat berkinerja dengan baik dan berkembang secara profesional. 

3. Pengelolaan kinerja melibatkan proses pengaturan tujuan, 

penilaian kinerja, umpan balik, dan penghargaan untuk 

memastikan karyawan mencapai kinerja yang diharapkan. Hal ini 

membantu dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan 

karyawan serta memberikan umpan balik yang konstruktif untuk 

meningkatkan kinerja mereka. 

4. Kompensasi dan penghargaan adalah bagian penting dari 

manajemen sumber daya manusia. Ini melibatkan memberikan 

imbalan yang adil kepada karyawan, seperti gaji, tunjangan, 

insentif, dan kesempatan pengembangan karir. Hal ini bertujuan 

untuk memotivasi karyawan, meningkatkan retensi, dan 

memperkuat ikatan mereka dengan organisasi. 

5. Manajemen hubungan karyawan melibatkan membangun 

hubungan yang positif antara karyawan dan manajemen. Ini 

melibatkan komunikasi yang efektif, keadilan, penghargaan, dan 

perhatian terhadap kebutuhan dan kepentingan karyawan. 

Hubungan yang baik dapat meningkatkan kepuasan kerja, 

produktivitas, dan retensi karyawan. 
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Berdasarkan penjelasan diatas menerangkan bahwa Sumber daya 

manusia merupakan faktor kunci dalam keberhasilan organisasi. 

Dengan mengelola sumber daya manusia dengan baik, organisasi 

dapat memanfaatkan potensi karyawan, meningkatkan kinerja, dan 

mencapai tujuan yang diinginkan. 

Adanya pembentukan tim ahli cagar budaya yang dilakukan 

oleh pemerintah untuk lebih memperhatikan pelestarian dan 

pengelolaan cagar budaya, termasuk gua-gua prasejarah didalamnya. 

Tim ahli cagar budaya merupakan kelompok profesional yang 

memiliki pengetahuan dan keahlian khusus dalam bidang pelestarian 

dan pengelolaan warisan budaya. Mereka berperan penting dalam 

implementasi kebijakan terkait dengan perlindungan, pemeliharaan 

dan pengembangan aset-aset budaya suatu negara. Tim Ahli Cagar 

Budaya, yang sering disebut TABC, adalah sekelompok akademisi 

dari berbagai bidang yang memiliki keahlian untuk 

merekomendasikan prosedur penetapan, pemeringkatan, dan 

penghapusan Cagar Budaya. 

Sejalan dengan penjelasan diatas, Ibu Andriany mengatakan 

bahwa: 

“Salah satu kebijakan bpk dalam melakukan pelestarian gua-

gua prasejarah ini dibuat unit khusus untuk penanganan untuk 

wilayah maros-pangkep karena tidak semua kabupaten cagar 

budaya ada unit khususnya, yang ada hanya maros-pangkep 

karena disana sangat kaya dengan gua-gua prasejarah. Setiap 

tahun ada kegiatan untuk ekplorasi, bagaimana mencari gua-

gua prasejarah supaya bisa di temukan kemudian biasa 

dilakukan perlindungan karena dulu banyak gua-gua yang 

ditempati sebagai pelihara sapi atau dijadikan kandang sapi.” 
24 

 
24 Andriany (43 Tahun), Kepala Bagian Umum Balai Pelestarian Kebudayaan 

Wilayah XIX, Wawancara, Makassar, 29 Mei 2023. 
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Hasil wawancara diatas dianalisis bahwa keberadaan tim ahli 

cagar budaya kuhususnya wilayah Maros Pangkep sangat penting 

dalam implementasi kebijakan publik terkait perlindungan warisan 

cagar budaya karena mereka dapat memberikan pengetahuan teknis 

yang mendalam serta perpektif multidisiplin untuk menjaga integritas 

dan nilai-nilai historis suatu situs. 

b. Sumber Daya Anggaran 

Aspek selanjutnya yang mendukung dan menghambat dalam 

pelaksanaan kebijakan pengelolaan gua-gua prasejarah yaitu dana 

atau anggaran. Anggaran merupakan salah satu faktor utama 

tereleasasikannya isu-isu dari rumusan kebijakan yang telah dibuat. 

Dengan anggaran yang sedikit maka semua biaya operasional yang 

akan dilakukan bisa saja menjadi terkendala, sehingga apa yang telah 

direncanakan dapat terhambat. Sumberdaya anggaran merupakan 

elemen vital dalam implementasi kebijakan karena menyediakan 

pendanaan yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas-tuga 

operasional terkait dengan kebijakan pengelolaan gua-gua prasejarah 

di kampung Belae. Sumber daya anggaran merujuk pada semua aspek 

yang terkait dengan pengelolaan dan alokasi dana dalam suatu 

organisasi. Ini mencakup proses perencanaan, penganggaran, 

pengendalian, dan pelaporan keuangan yang terkait dengan 

penggunaan dana organisasi. 

Berikut adalah beberapa poin penting terkait dengan sumber 

daya anggaran: 

1. Proses perencanaan anggaran melibatkan penentuan tujuan dan 

prioritas organisasi serta alokasi dana yang sesuai untuk mencapai 
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tujuan tersebut. Hal ini melibatkan identifikasi pendapatan dan 

pengeluaran yang diharapkan, serta pengaturan alokasi dana 

berdasarkan kebutuhan dan prioritas organisasi. 

2. Penganggaran melibatkan penentuan jumlah dana yang akan 

dialokasikan untuk setiap kegiatan, departemen, atau proyek dalam 

organisasi. Ini melibatkan estimasi biaya yang diperlukan dan 

penentuan sumber dana yang akan digunakan, seperti pendapatan dari 

penjualan, pendanaan eksternal, atau penggunaan dana internal. 

3. Pengendalian anggaran melibatkan pemantauan penggunaan dana 

sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Hal ini melibatkan 

pemantauan pengeluaran, pembatasan pengeluaran yang tidak 

direncanakan, dan pengambilan tindakan korektif jika terjadi 

penyimpangan dari anggaran yang telah ditetapkan. 

4. Pelaporan keuangan melibatkan penyusunan laporan keuangan yang 

menyajikan informasi tentang penggunaan dana organisasi. Hal ini 

mencakup laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas yang 

memberikan gambaran tentang kinerja keuangan organisasi. Laporan 

keuangan ini biasanya disusun secara periodik, seperti bulanan, 

triwulanan, atau tahunan, dan digunakan untuk menginformasikan 

pemangku kepentingan tentang keuangan organisasi. 

5. Evaluasi anggaran melibatkan penilaian terhadap kinerja keuangan 

organisasi berdasarkan anggaran yang telah ditetapkan. Hal ini 

melibatkan analisis perbedaan antara anggaran yang direncanakan dan 

kinerja aktual, serta pengambilan tindakan untuk meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas penggunaan dana organisasi. 

Berdasarkan hasil penjelasan diatas menerangkan bahwa 

Sumber daya anggaran sangat penting dalam mengelola keuangan 
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organisasi dengan efektif. Dengan mengelola sumber daya anggaran 

dengan baik, organisasi dapat mengalokasikan dana dengan bijak, 

memastikan ketersediaan dana yang cukup untuk kegiatan yang 

diperlukan, dan mencapai tujuan keuangan yang diinginkan. 

c. Sumber daya peralatan 

Sumberdaya peralatan adalah elemen penting dalam 

implementasi kebijakan karena mendukung pelaksanaan tugas-tugas 

operasional yang berkaitan dengan kebijakan tersebut. 

Ketersediaannya, kondisi dan kualitasnya serta kemampuan teknisnya 

merupakan faktor-faktor utama yang harus dipertimbangkan untuk 

memastikan kelancaran proses impelemntasi kebijakan. 25 

Sumber daya peralatan memiliki peran yang penting dalam 

mendukung efisiensi dan produktivitas organisasi. Berikut adalah 

beberapa poin yang perlu dipahami tentang sumber daya peralatan: 

1. Peralatan digunakan untuk melaksanakan berbagai tugas dan kegiatan 

dalam organisasi. Setiap jenis peralatan memiliki fungsi dan kegunaan 

yang spesifik. Misalnya, mesin produksi digunakan untuk 

memproduksi barang, peralatan kantor digunakan untuk mengelola 

administrasi, dan kendaraan digunakan untuk transportasi. Pemilihan 

peralatan yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa 

peralatan tersebut sesuai dengan kebutuhan organisasi. 

2. Peralatan memerlukan perawatan dan pemeliharaan rutin agar tetap 

berfungsi dengan baik. Ini mencakup pembersihan, pelumasan, 

perbaikan, dan penggantian komponen yang rusak. Perawatan yang 

 
25 Bambang Riyanto, “Analisis Implementasi Kebijakan Publik: Jurnal Ilmiah 

Administrasi Negara Vol 6 No. 2, 2018”, h.104. 
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tepat dapat memperpanjang usia pakai peralatan, mengurangi risiko 

kerusakan atau kegagalan, dan meningkatkan efisiensi operasional. 

3. Memperoleh dan mengelola peralatan bisa menjadi investasi yang 

signifikan bagi organisasi. Biaya investasi awal meliputi pembelian 

peralatan, pengiriman, dan instalasi. Selain itu, biaya operasional 

berhubungan dengan perawatan, pemeliharaan, penggantian suku 

cadang, dan konsumsi energi yang diperlukan untuk menjalankan 

peralatan tersebut. Organisasi perlu mempertimbangkan biaya-biaya 

ini dalam perencanaan anggaran mereka. 

4. Sumber daya peralatan yang cukup dan mudah diakses sangat penting 

untuk memastikan kelancaran operasional. Organisasi perlu 

memastikan bahwa peralatan yang diperlukan tersedia saat diperlukan 

dan dapat diakses oleh staf yang membutuhkannya. Jika peralatan 

tidak tersedia atau tidak berfungsi, hal ini dapat menghambat 

produktivitas dan kinerja organisasi secara keseluruhan. 

5. Dalam lingkungan yang terus berkembang, peralatan juga perlu 

diperbarui untuk mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan 

organisasi. Pembaruan peralatan dapat meningkatkan efisiensi, 

meningkatkan kualitas produk atau layanan, dan mengurangi biaya 

operasional dalam jangka panjang. Organisasi perlu 

mempertimbangkan pembaruan peralatan secara periodik dan 

merencanakan anggaran yang sesuai. 

Berdasarkan penjelasan diatas menerangkan bahwa dalam 

mengelola sumber daya peralatan, organisasi perlu memiliki 

kebijakan dan prosedur yang jelas untuk pengadaan, perawatan, dan 

penggunaan peralatan. Pemilihan peralatan yang tepat, perencanaan 

perawatan yang baik, dan pembaruan yang tepat waktu dapat 
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membantu organisasi memanfaatkan sumber daya peralatan dengan 

maksimal. 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kepala bagian 

umum di kantor BPK, menjelaskan bahwa : 

“Kita selalu update mengikuti perkembangan zaman, 

menggunakan teknologi-teknologi yang ada, peralatan sesuai 

teknologi kita pasti pakai. Pengembangan manusia, misalnya 

mengikuti pelatihan-pelatihan, pekerjaan kita didukung sesuai 

zaman jadi ada peralatan yang modern itu sebagai strategi.” 26 

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa peralatan yang 

tepat dan memadai sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan 

kebijakan dengan efektif sehingga pada pelaksanaan sumberdaya 

peralatan BPK sudah menyediakan teknologi-teknologi sesuai 

perkembangan zaman didukung dengan berbagai macam perangkat 

seperti komputer, printer, kendaraan operasional dan fasilitas fisik 

lainnya.  

Salah satu kunci keberhasilan dalam berbagai kegiatan 

perusahaan yang ditawarkan untuk memuaskan kebutuhan seseorang 

adalah fasilitas. Dengan menawarkan fasilitas terbaik, untuk 

memuaskan para tamu dan, tentu saja, memberikan layanan yang 

diantisipasi oleh mereka yang mengunjungi gua prasejarah. Karena 

faktanya, infrastruktur dan fasilitas gua purbakala dapat mendukung 

layanan yang ditawarkan untuk memastikan kebahagiaan pengunjung 

dan membuat mereka betah. 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kepala bagian 

umum di kantor BPK, mengatakan bahwa : 

 
26 Andriany (43 Tahun), Kepala Bagian Umum Balai Pelestarian Kebudayaan 

Wilayah XIX, Wawancara, Makassar, 29 Mei 2023. 
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“Sumber daya peralatan berdasarkan perkembangan zaman 

yang diperoleh dari belanja anggaran pemerintah.” 27 

Sejalan dengan hasil wawancara dengan Pegawai di dinas 

pendidikan dan kebudayaan bagian bidang kebudayaan, mengatakan 

bahwa : 

“Fasilitas yang di bangun oleh bpk itu seperti pagar, papan 

penanda, petunjuk arah dan papan informasi.“ 28 

Adapun amenitas yang tersedia pada enam gua dapat dilihat 

pada tabel di bawah : 

 

Table 4.1 Amenitas yang tersedia di 6 gua dalam situs gua prasejarah 

Nama 

Gua 

Pintu 

Gerb

ang 

Pagar Papan 

nama 

Papan 

Infor

masi 

Tangga

/ terap 

Gaze

bo  

Kios 

Umu

m  

Tempat 

Parkir 

Keterangan 

Leang 

Bubbuka 

Ada Ada Ada - Ada 

(Rusak) 

- - - Merupakan gua 

yang pertama 

dari arah kota 

Leang 

Caddia 

Ada Ada Ada Ada Ada 

(Rusak) 

1 

Buah 

- - Urutan kedua 

setelah leang 

bubbuka 

Leang 

Lompoa 

Ada Ada 

(Perba

ikan) 

Ada Ada Ada 

(Rusak) 

- - - Terdapat kolam 

pemeliharaan 

ikan ada 

aktifitas 

penebangan 

sagu krn lahan 

di depannya 

direncenakan 

untuk 

pembangunan 

rumah 

Leang 

Lambuto 

Ada Ada 

(Perba

ikan) 

- - - - - - Lantai gua dan 

sekitarnya 

rendah sehingga 

 
27Andriany (43 Tahun), Kepala Bagian Umum Balai Pelestarian Kebudayaan 

Wilayah XIX, Wawancara, Makassar, 29 Mei 2023. 

28Akmaluddin (46 Tahun), Pamong Ahli Budaya Dinas Pendidikan Dan 

Kebudayaan, Wawancara, Pangkep, 24 Mei 2023. 
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tergenang jika 

musim hujan 

Leang 

Kassi 

Ada Ada Ada Ada 2 

papan 

pering

atan 

dan 

papan 

perhati

an  

Ada 

(Rusak) 

1 

Buah 

1 

Buah 

- Disebelah kanan 

gua terdapat 

sumber air 

PDAM Pangkep 

terdapat pula 

kolam dan 

tempat terapi 

menunggunaka

n ikan kandea 

Leang 

Kajuara 

Ada Ada 

(Perba

ikan) 

Ada Ada 2 

papan 

perhati

an dan 

papan 

larang

an 

(rusak) 

Ada 

(Rusak) 

1 

Buah 

- - Untuk mencapai 

gua ini harus 

mencapai jalan 

setapak sejauh 

150 meter. 

(Sumber : Pelayanan Publik BPK Sul-Sel, 2023) 

 

Sangat mudah untuk mengunjungi gua-gua ini, namun pada 

semua gua tidak terdapat penanda masuk dan tidak tersedia tempat 

parkir kendaraan. Konektifitas alur kunjungan antara leang satu ke 

leang lainnya belum maksimal sehingga dibutuhkan fasilitas yang 

memadai. 

Adapun amenitas yang diperlukan dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

 

Table 4.2 Amenitas yang diperlukan 

 

Nama 

Situs 

Papan 

Nama 

Papan 

Informasi 

Alat 

Safety 

Gazebo MCK Parkiran Kios Tempat 

Sampah 

Pos 

Jaga 

Leang 

Bubbuka 

- Perlu Perlu - Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu 

Leang 

Caddia 

- Perlu Perlu - Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu 

Leang 

Lompoa 

- Perlu Perlu - - Perlu - Perlu - 
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Leang 

Lambuto 

Perlu Perlu Perlu - - Perlu - Perlu Perlu 

Leang 

Kassi 

- Perlu Perlu - Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu 

Leang 

Kajuara 

- Perlu Perlu - Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu 

    

(Sumber : Pelayanan Publik BPK Sul-Sel, 2023) 

 

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa fasilitas yang 

diberikan oleh BPK dan Pemerintah daerah masih minim dan adapun 

beberapa yang harus perbaiki . 

d. Sumber daya informasi dan kewenangan  

Tujuan dari sumber daya informasi dan kewenangan adalah 

untuk menyediakan informasi yang relevan dan memadai mengenai 

bagaimana melaksanakan suatu kebijakan dan kewenangan yang 

digunakan untuk mengambil keputusan sendiri dalam rangka 

melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenangannya. Dalam 

konteks implementasi kebijakan, sumberdaya informasi digunakan 

untuk mendukung pengambilan keputusan yang didasarkan pada fakta 

dan analisis yang akurat. Sumberdaya informasi membantu pihak-

pihak terkait dalam memahami isu-isu terjait kebijakan, mencari 

solusi alternatif serta mengidentifikasi dampak dan risiko potensial. 

Organisasi atau instansi yangbertanggungjawab atas implementasi 

kebijakan perlu memiliki akses terhadap sumber-sumber daya 

informasi yang dapat dipercaya dan berkualitas tinggi. 

Koordinasi antara pemegang kewenangan sangat penting 

dalam rangka mencapai tujuan kebijakan secara efektif. Hal ini dapat 

dilakukan melalui komunikasi terbuka, pertukaran informasi, 
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kolaborasi lintas sektor serta pengelolaan sumberdaya manusia dan 

anggaran yang baik. 

Dalam hal sumberdaya informasi dan kewenangan yaitu 

melakukan perlindungan warisan budaya, dimana informasi ada pada 

pengelolaan informasi publik atau di website jenderal kebudayaan 

yang mencakup komponen-komponen informasi dan seluruh satuan 

kerja di Indonesia. 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Andriany 

mengungkapkan bahwa : 

“BPK sebagai unit pelaksana teknis dari direktur jenderal 

kebudayaan kemendikbudristek dengan wilayah kerja yang 

meliputi Sulawesi selatan dan Sulawesi tenggara. Secara 

fungsi kelembagaan ialah melakukan pelestarian. Dinas 

kebudayaan juga boleh melak ukan pelestarian tetapi karena 

BPK merupakan satuan kerja teknisnya. Balai Pelestarian 

Kebudayaan telah mengonsep pengembangan dan 

pemanfaatan pada Masterplan pengembangan, dimana dalam 

hal pengelolaan stakeholder bekerjasama sesuai dengan 

bidang tugas masing-masing. Sementara itu kelompok 

masyarakat sebagai pelaku utama menjadi tulang punggung 

kegiatan pariwisata dengan dukungan sepenuhnya dari 

pemerintah daerah, balai pelestarian kebudayaan wilayah XIX 

, balai taman nasional bantimurung-bulusaraung dan 

dikoordinasikan oleh badan pengelola geopark nasional maros 

pangkep.” 29 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, diketahui bahwa lingkup 

kerjasama yang dilakukan antara pihak terkait seperti penyusunan 

master plan.  

Sejalan dengan wawancara diatas, ibu Andriany 

menambahkan bahwa : 

 
29Andriany (43 Tahun), Kepala Bagian Umum Balai Pelestarian Kebudayaan 

Wilayah XIX, Wawancara, Makassar, 29 Mei 2023. 
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“Kami sudah melakukan laporan kegiatan evaluasi, kegiatan 

pembinaan dan kegiatan teknis pada situs gua prasejarah di 

belae untuk mengidentifikasi pengunjung, pemanfaatan gua-

gua prasejarah, melakukan penyusunan arahan pengendalian 

pemanfaatan leang bubbuka, caddia, kajuara, kassi, lambuto, 

lompoa dan rumah informasi belae”. 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa 

pentingnya melakukan laporan evaluasi atau studi kelayakan untuk 

melihat hasil pelaksanaan program, memberikan wawasan tentang 

efektivitas langkah-langkah sebelumnya dan memungkinkan 

membuat kebijakan untuk melakukan perbaikan dari laporan 

sebelumnya ke pelaksanaan rencana baru. 

Penulis menganalisis bahwa sumberdaya informasi dan 

wewenang sudah dilakukan dengan baik oleh lembaga yang 

bersangkutan terkait pengelolaan gua-gua prasejarah di Kampung 

Belae. 

3. Disposisi  

Disposisi adalah alat yang digunakan untuk melaksanakan tugas 

dengan hati-hati agar hasil yang diinginkan dari tugas tersebut dapat tercapai. 

Sikap yang dapat mempengaruhi adalah menerima, acuh tak acuh atau 

menolak. Hal ini didukung oleh pengetahuan seorang implementor bahwa 

kebijakan tersebut dapat bermanfaat bagi organisasi bahkan bagi dirinya 

sendiri. Pada titik tertentu, intensitas disposisi implementor dapat 

mempengaruhi pelaksana kebijakan. 

Hasil wawancara penulis dengan Ibu Andriany, menjelaskan bahwa :  

“Secara struktur yang pertama ada pokja atau kelompok kerja yang 

secara khusus menangani maros pangkep. Tidak menutup 

kemungkinan person dari tim kerja lain yang diberikan kewenangan 

untuk melakukan kerja, walaupun si a tidak berada di pokja maros-

pangkep tetapi secara kompetensinya kapasitas kapabilitasnya itu bisa 
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membantu mensukseskan pekerjaan di maros-pangkep butuh waktu 

tertentu bisa kita pakai.” 30 

Dalam konteks implementasi kebijakan, disposisi mengacu pada 

langkah-langkah konkret yang diambil untuk melaksanakan kebijakan. 

Disposisi melibatkan beberapa tahapan, termasuk: 

a. Analisis: Tahap ini melibatkan pengumpulan data dan informasi yang 

terkait dengan masalah atau situasi yang akan ditangani. Analisis ini 

bertujuan untuk memahami akar masalah dan menemukan solusi yang 

tepat.  

b. Perencanaan: Setelah menganalisa masalah, tahap selanjutnya adalah 

membuat rencana langkah-langkah konkret untuk menyelesaikan 

masalah. Rencana ini harus jelas dan terperinci sehingga dapat 

diimplementasikan secara efektif.  

c. Implementasi: Pada tahap ini, rencana yang telah dibuat akan 

dilaksanakan langsung oleh pihak-pihak terkait. Pelaksanaan harus 

sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya agar tujuan dari 

kebijakan tersebut dapat tercapai.  

d. Pemantauan dan Evaluasi: Tahapan ini penting untuk memastikan 

bahwa disposisi berjalan sesuai dengan harapan dan tujuan awal 

kebijakan. Melakukan pemantauan secara berkala akan membantu 

mendeteksi kendala atau hambatan dalam pelaksanaannya sehingga 

dapat segera diperbaiki jika terdapat ketidaksesuaian. Serta Koreksi 

dan, penyesuaian. 

 
30Andriany (43 Tahun), Kepala Bagian Umum Balai Pelestarian Kebudayaan 

Wilayah XIX, Wawancara, Makassar, 29 Mei 2023. 
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e.  Penyesuaian: Jika hasil pemantauan menunjukkan adanya kesalahan 

atau ketidaksesuaian dengan tujuan, maka perlu dilakukan tindakan 

koreksi dan penyesuaian.  

Disposisi memiliki arti dan konsep yang berbeda tergantung pada 

konteksnya: Menurut James D. Thompson, disposisi dapat diartikan sebagai 

pola perilaku yang konsisten dalam situasi tertentu. Disposisi ini 

mencerminkan kecenderungan individu untuk bertindak atau merespons 

dengan cara yang khas. 31  

Dalam proses implementasi kebijakan pengetahuan disposisi sangat 

penting karena dapat membantu mengidentifisikasi faktor-faktor internal 

maupun eksternal yang dapat mempengaruhi kesuksesan atau kendala dalam 

pelaksanaannya. 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Pamong ahli budaya 

muda, mengungkapkan bahwa : 

“Beberapa kebijakan itu kita tindak lanjut dengan melakukan aktvitas-

aktivitas perlindungan kepada masyarakat sekitar, menyampaikan 

bahwa itu hal-hal yang dilindungi tidak bisa membangun kegiatan 

disitu. Jika ada yang melanggar akan dipidanakan tetapi pertama akan 

mengajak, memberitahukan dan mensosialisasikan.” 32 

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa pemerintah daerah 

Pangkep memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan promosi 

untuk mengekpost pariwisatanya. 

Table 4. 3Registrasi Keenam Gua Prasejarah 

 

Nama Gua Keterangan 

 
31Thompson, James D, Organisasi Dalam Tindakan : Basis Ilmu Sosial Teori 

Administrasi, (New York: Perusahaan Buku Mcgeaw-Hill, 1967. 

32Akmaluddin (46 Tahun), Pamong Ahli Budaya Dinas Pendidikan Dan 

Kebudayaan, Wawancara, Pangkep, 24 Mei 2023. 
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Leang Bubbuka  Leang ini telah terdaftar dalam registrasi Balai 

Pelestarian Kebudayaan Provinsi Sulawesi 

Selatan, dengan nomor 550. 

 

Leang Caddia Leang ini terdaftar dalam registrasi Balai 

Pelestarian Kebudayaan Provinsi Sulawesi 

Selatan, dengan nomor 549. 

 

Leang Kajuara Leang ini telah terdaftar dalam registrasi Balai 

Pelestarian Kebudayaan Provinsi Sulawesi 

Selatan, dengan nomor 203. 

 

Leang Kassi Leang ini telah terdaftar dalam registrasi Balai 

Pelestarian Kebudayaan Provinsi Sulawesi 

Selatan, dengan nomor 196. 

Leang Lambuto Leang ini telah terdaftar dalam registrasi Balai 

Pelestarian Kebudayaan Provinsi Sulawesi 

Selatan, dengan nomor 548. 

 

Leang Lompoa Leang ini telah terdaftar dalam registrasi Balai 

Pelestarian Kebudayaan Provinsi Sulawesi 

Selatan, dengan nomor 197. 

(Sumber : Pelayanan Publik BPK Sul-Sel, 2023) 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa keenam gua 

prasejarah di Belae telah dilakukan registrasi oleh Balai Pelestarian 

Kebudayaan wilayah XIX Sul-Sel. 

Perizinan pemanfaatan di enam gua untuk tujuan tertentu, yang 

dilaksanakan secara individu maupun kelompok, dikeluarkan oleh Balai 

Pelestarian Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan.  

Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Umum BPK, mengatakan 

bahwa : 

“yang sering mengakses Gua-gua di Belae itu hanya untuk tujuan 

penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi gua itu dirawat, 

dipelihara agar bersih dan tetap terjaga lukisannya di dalam, kalau 

orang mau datang melihat itu tidak dilarang tetapi harus dilakukan 

perizinan ke BPK.” 33 

 
33 Andriany (43 Tahun), Kepala Bagian Umum Balai Pelestarian Kebudayaan 

Wilayah XIX, Wawancara, Makassar, 29 Mei 2023. 
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Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa gua 

gua prasejarah di Kampung Belae lebih banyak diakses untuk kepentingan 

pengembangan ilmu pengetahuan. 

Kemudian hasil wawancara pada juru pelihara mengatakan bahwa : 

“Pengguna pemanfaatan yang sifatnya temporer meminta izin 

penggunaan tempat atau kunjungan dalam jumlah kelompok pada 

balai pelestarian kebudayaan provinsi sulawesi selatan. Jadi tidak ada 

kegiatan pemanfaatan temporer yang dilakukan tanpa surat izin, akan 

tetapi terdapat pemanfatanyang sifatnya tetap oleh masyarakat pada 

beberapa leang, seperti penjualan makanan dan minuman di depan 

leang kassi atau rencana pendirian sebuah bangunan di areal leang 

lompoa tidak meminta izin kepada bpk.” 34 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat di simpulkan bahwa tidak 

ada kegiatan pemanfaatan temporer yang dilakukan tanpa surat izin. Prosedur 

perizinan mengikuti aturan Balai Pelestarian Kebudayaan Provinsi Sulawesi 

Selatan, pada prinsip pemanfaatan untuk kepentingan sosial, kepentingan 

pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan kebudayaan serta 

kepentingan pariwisata dengan tetap menjaga kelestarian cagar budaya, untuk 

pengaturan pelaksanaannya harus dikonsultasikan dan didampingi atau 

diawasi oleh petugas dari BPK Provinsi Sulawesi Selatan serta tetap 

menghormati norma masyarakat sekitar dan nilai yang terkandung dalam 

cagar budaya. 

Adapun prosedur perizinan pemanfaatannya dapat dilihat pada 

diagram.  

 

 

 

 
34 Zainal Abidin (51 Tahun) , Juru Pelihara, Wawancara, Pangkep, 16 Juni 2023. 
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Bagan 4.1 Prosedur Perizinan Pemanfaatan Cagar Budaya 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber : Pelayanan Publik BPK Sul-Sel, 2023) 

Penulis menganalisis bahwa pada variabel disposisi, lembaga-

lembaga yang menangani gua-gua prasejarah di Kampung Belae dalam hal 

ini BPK dan Bidang Kebudayaan Disdikbud telah melakukan koordinasi yang 

efektif sehingga mendorong sinergi, kolaborasi dan pertukaran informasi 

yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama. 

4. Struktur Birokrasi 

Untuk lebih meningkatkan kemajuan dan pengelolaan gua prasejarah 

di desa Belae, perlu mengoptimalkan partisipasi antar stakeholder terkait. 

Struktur birokrasi memainkan peran penting dalam implementasi kebijakan 

Karena menyediakan kerangka kerja organisasional yang diperlukan untuk 

melaksanakan kebijakan secara efektif. Masyarakat setempat, pemerintah 

daerah, provinsi perlu dilibatkan dalam pengelolaan objek wisata budaya, hal 

ini sangat diperlukan untuk mendukung dan menjaga kelestarian cagar 

budaya dan sarana prasarana di lokasi tersebut. Di desa Belae yang terletak di 

kecamatan Minasate'ne tepatnya di dusun biraeng, masih banyak potensi alam 

Surat Masuk (Dengan mencantumkan narahubung). Proses 1 hari 
kerja.

Disposisi (Oleh Pejabat BPK). Proses 1 hari kerja.

Layanan Publik (Konsultasi teknis pelaksanaan kegiatan). Proses 
1 hari kerja.

Pembuatan surat balasan (Persuratan). Proses 1 hari kerja.

Pengarahan balasan surat (Kepada Pemimpin). Proses 1 hari kerja.
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yang belum dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah setempat. Keindahan 

alam dan potensi wisata yang terdapat di daerah ini belum tergali sama sekali, 

sehingga sangat disayangkan jika wisata ini tidak dikelola dengan baik dan 

tepat.  

Peran masyarakat dalam pengelolaan gua-gua prasejarah harus 

terlibat dalam upaya konservasi sumberdaya alam dan sumberdaya 

manusianya. Dalam membangun pariwisata yang berhasil didalamnya harus 

ada partisipasi masyarakat lokal secara total guna tujuan yang ingin dicapai 

itu berhasil. Pengelolaan pada gua-gua prasejarah ini melibatkan masyarakat 

dengan membuat komunitas pemerhati cagar budaya. 

Berdasarkan penjelasan diatas, bapak Akmaluddin selaku pamong 

budaya ahli muda menjelaskan bahwa : 

“Kami melakukan berbagai sosialisasi kepada masyarakat tentang arti 

penting cagar budaya khususnya di situs gua-gua prasejarah di belae 

ini, melakukan diskusi kelompok untuk memperoleh rumusan 

kesepakatan antara masyarakat dengan pemerintah, melakukan 

sosialisasi sadar wisata dan pengelolahan limbah kepada masyarakat.” 
35 

Berdasarkan hasil wawancara penulis diatas menerangkan bahwa 

pentingnya melakukan sosialisasi baik itu aturan-aturan tentang apa saja yang 

boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan pada kawasan prasejarah di belae.  

Pemangku kepentingan utama adalah penerima manfaat langsung dari 

pengelolaan gua-gua prasejarah ini, yaitu masyarakat lokal di sekitar 

kawasan. Pemangku kepentingan utama adalah para pengambil kebijakan 

atau keputusan untuk pengembangan subkawasan Belae, dalam hal ini 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Stakeholder pendukung adalah 

LSM, lembaga penelitian, pihak swasta dan forum komunikasi masyarakat. 

 
35Akmaluddin (46 Tahun), Pamong Ahli Budaya Dinas Pendidikan Dan 

Kebudayaan, Wawancara, Pangkep, 24 Mei 2023. 
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Dalam sebuah organisasi pemerintahan sudah selayaknya untuk menjaga 

perilaku hubungan antara satu organisasi dengan organisasi yang lain. 

sehingga ada pola kerjasama yang terjalin antara keduanya agar dapat saling 

memudahkan dalam proses penyelesaian tugas dan wewenang yang diemban 

khususnya dalam kebijakan pengelolaan gua prasejarah. 

Sejalan dengan penjelasan diatas Ibu Andriany menjelaskan bahwa : 

“Relasi bpk dalam hal ini pemerintah provinsi dan bidang kebudayaan 

pemerintah daerah pangkep adalah mitra kerja atau saling 

berkordinasi. Bpk setiap berkegiatan di daerah pasti 

mengkordinasikan dengan dinas kebudayaan dan mengajak untuk 

bergabung baik perwakilan satu atau dua orang agar mereka tau apa 

yang dilakukan bpk pada sumber daya kabupaten dan untuk 

mengetahui potensi yang mereka miliki, disisi lain mereka berfungsi 

sebagai pengawas dari daerah terhadap apa yang dilakukan bpk. Bpk 

dan dinas kebudayaan berkaitan erat karena sama-sama melakukan 

pelestarian.” 36 

Hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa peran keduanya sangat 

penting pada pengelolaan Gua-Gua Prasejarah di Kampung Belae dan 

tentunya penting untuk saling berkordinasi dan saling bekerjasama agar 

tujuan pengelolaan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan.  

Pemerintah telah membuat berbagai aturan yang sifatnya legal yaitu 

sebagai berikut : 

a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya 

Yang pertama dimuat dalam Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya telah diatur tentang perlindungan, 

pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya. Keenam situs ini 

diperlukan sebagai cagar budaya. 

b. Pemerintah Daerah Pangkaje’ne Kepulauan 

 
36Andriany (43 Tahun), Kepala Bagian Umum Balai Pelestarian Kebudayaan 

Wilayah XIX, Wawancara, Makassar, 29 Mei 2023. 
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Selanjutanya aturan Cagar Budaya di Belae telah ditetapkan 

sebagai situs cagar budaya sesuai dengan surat keputusan bupati 

pangkaje’ne dan kepulauan pada tanggal 7 November 2019. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Akmaluddin 

mengatakan bahwa : 

“Keenam situs gua-gua prasejarah belum ada peraturan daerah 

atau perdanya karena baru penetapan situsnya, tetapi surat 

keputusan bupati pangkaje’ne dan kepulauan nomor 727 tahun 

2019 telah diberlakukan pada tanggal 7 november 2019.” 37 

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa leang yang telah 

ditetapkan tersebut adalah Leang Bubbuka, Leang Caddia, Leang 

Lambuto, Leang Lompoa, Leang Kassi dan Leang Kajuara. 

c. Aturan pada Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung 

Taman Nasional Bantimurung Bulu Sarauang (TN.Babul), 

sebagai instansi yang memiliki tupoksi untuk melakukan 

penyelenggaran konservasi sumber daya alam hayati dan 

ekosistemnya. Pengelolaan kawasan taman nasional, kawasan ini 

terletak diwilayah kabupaten Maros dan kabupaten Pangkep, 

mengelola + 20.000 Ha (di dalamnya termasuk zona inti, zona rimba, 

zona religi dan sebagainya). 

Berdasarkan hasil wawancara dengan juru pelihara kawasan 

ini, mengatakan bahwa : 

“Leang yang berada di kawasan belae, sebagian besar 

merupakan kawasan hutan lindung kawasan taman nasional 

bantimurung bulusarauang. Hal ini ditandai dengan patok pal 

milik kementrian lingkungan dan kehutanan.” 38 

 

 
37 Akmaluddin (46 Tahun), Pamong Ahli Budaya Dinas Pendidikan Dan 

Kebudayaan, Wawancara, Pangkep, 24 Mei 2023. 

38 Zainal Abidin (51 Tahun) , Juru Pelihara, Wawancara, Pangkep, 16 Juni 2023. 
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Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa, gua 

prasejarah di Kampung Belae ini di naungi juga oleh Taman Nasional 

Bantimurung Bulusaraung. 

d. Aturan pada Geopark Maros-pangkep 

Geopark Maros Pangkep mencakup wilayah Belae, yang pada 

tanggal 24 Mei 2023 secara resmi dinobatkan sebagai Geopark Global 

UNESCO sebagai hasil dari keputusan yang diambil dalam Sidang 

Dewan Eksekutif UNESCO ke-216 di Paris, Prancis.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Akmaluddin, 

menjelaskan bahwa : 

“Kawasan belae termasuk dalam geopark maros pangkep 

dimana telah resmi ditetapkan sebagai unesco global geopark, 

ini adalah sebuah kehormatan yang diberikan kepada lokasi 

atau wilayah yang luar biasa untuk situs dan lanskap geologi 

dunia.” 39 

Dari penjelasan diatas disimpulkan bahwa hal ini merupakan 

suatu kebanggaan tersendiri bahwa Geopark Maros-Pangkep 

dinobatkan sebagai Geopark Global UNESCO.  

Keterlibatan para pelaksana kebijakan merupakan salah satu faktor 

penentu keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Dalam implementasi ini 

biasanya dibarengi dengan perilaku para pelaksana. Kontrol politik 

merupakan suatu kegiatan untuk menunjukkan kesalahan, kelemahan dan 

penyimpangan serta memberikan masukan dalam suatu kebijakan dan 

pelaksanaan kebijakan yang dikembangkan dan dilakukan oleh pemerintah. 

Dalam hal ini BPK dan dinas kebudayaan memiliki fungsi untuk mengawasi 

 
39Akmaluddin (46 Tahun), Pamong Ahli Budaya Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan, Wawancara, Pangkep, 24 Mei 2023. 



78 
 

 
 

dan menjalankan segala sesuatu yang berkaitan dengan kebijakan 

pengelolaan gua prasejarah.  

2. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam 

Pengelolaan Gua-Gua Prasejarah 

Faktor penghambat implementasi kebijakan mengacu pada elemen 

atau kondisi yang dapat menghalangi pelaksanaan kebijakan yang telah 

ditetapkan. Faktor ini dapat berupa berbagai hal yang mempengaruhi 

kemampuan atau efektivitas dalam menerapkan kebijakan pemerintah.. 

Adapun faktor penghambat dalam pengelolaan gua-gua prasejarah di 

kampung Belae Kabupaten Pangkep, meliputi : 

1. Sumber Daya Manusia 

Kurangnya sumber daya manusia adalah salah satu faktor penghambat 

implementasi kebijakan. Hal ini terjadi ketika tidak ada cukup tenaga 

kerja yang terlatih atau jumlah yang memadai untuk melaksanakan 

kebijakan dengan efektif. Kurangnya sumber daya manusia dapat 

menyebabkan beberapa masalah.   

Berikut hasil wawancara dengan pamong budaya ahli muda yang 

dilakukan di dinas pendidikan dan kebudayaan. Mengungkapkan 

bahwa : 

“Sumber daya manusia yang berlatar belakang pendidikan 

kebudayaan 8 orang yang berkaitan langsung terkait cagar 

budaya. Tetapi semuanya bisa kok karena sudah lama disini 

mereka sudah tahu dengan sendirinya, jadi artinya sdm kita 

disini ada 10 orang di bidang kebudayaan dan semua mengerti 

dan paham tentang kebudayaan .”40 

 

Dari hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa bidang 

kebudayaan memiliki sumber daya manusia terbatas, sehingga kurang 

 
40Akmaluddin (46 Tahun), Pamong Ahli Budaya Dinas Pendidikan Dan 

Kebudayaan, Wawancara, Pangkep, 24 Mei 2023. 



79 
 

 
 

memberikan perhatian khusus dalam melakukan kegiatan-kegiatan 

pelestarian dan pengelolaan cagar budaya khususnya gua-gua 

prasejarah yang ada Kampung Belae. 

Sejalan dengan hasil wawancara diatas, berikut juga hasil 

wawancara penulis dengan kepala bagian umum : 

 “Sumberdaya manusia disini, berbagai macam karena 

pekerjaan disini menyangkut sejarah kebudayaan jadi 

kompetensi dan bidang keilmuan itu ada arkeologi, sejarah, 

antropologi kemudian banyak juga ilmu-ilmu pendukung yang 

bisa mencapai target atau output yang diinginkan, seperti 

kimia, hukum, teknik sipil.” 41 

 

Kemudian juru pelihara menjelaskan bahwa : 

“Keselurahan jumlah juru pelihara yang ada di wilayah 

pangkep kecamatan minasate’ne, bungoro dan labbakkang ada 

9 orang, dengan total keseluruhan gua-gua prasejarah yang ada 

di pangkep 242 sementara gua-gua prasejarah yang ada di 

minasate’ne ada 29 situs, masyarakat juga memiliki peran 

penting dalam pelestarian gua-gua prasejarah karena hal ini 

masuk kedalam wilayahnya, jika masyarakat peka dan 

berpartisipasi maka juru pelihara tidak lagi di butuhkan.” 42 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan 

bahwa juru pelihara sangat terbatas, hal ini juga menjadi faktor 

terkendalanya pengimplementasian kebijakan terhadap gua-gua 

prasejarah di Kampung Belae. 

Jika jumlah staf atau tenaga kerja yang tersedia tidak cukup 

maka individu atau tim yang bertanggungjawab untuk melaksanakan 

kebijakan akan menghadapi beban kerja yang berlebihan. Hal ini 

dapat mengakibatkan penurunan produktivitas. Tenaga kerja yang 

kurang terlatih atau tidak memiliki pengetahuan yang memadai 

 
41 Andriany (43 Tahun), Kepala Bagian Umum Balai Pelestarian Kebudayaan 

Wilayah XIX, Wawancara, Makassar, 29 Mei 2023. 

42 Zainal Abidin (51 Tahun) , Juru Pelihara, Wawancara, Pangkep, 16 Juni 2023. 
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tentang bidang kebudayaan terkait kebijakan pengelolaan gua-gua 

prasejarah mungkin tidak dapat melakukan tugas yang diperlukan 

dengan baik. 

2. Sumber Daya Anggaran 

Sumber daya anggaran adalah aspek yang penting dalam 

pengelolaan keuangan suatu organisasi. Ini mencakup semua elemen 

terkait dengan perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan 

pelaporan keuangan dalam konteks penggunaan dana organisasi. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Andriany selaku 

kepala bagian kantor BPK atau Balai Pelestarian Kebudayaan wilayah 

XIX mejelaskan bahwa : 

“Sumber anggaran itu dari apbn (anggaran pendapatan dan 

belanja negara) kementrian kebudayaan, jadi disini satgar jadi 

sumber anggaran ke kementrian kebudayaan.” 43 

Sumberdaya anggaran merujuk pada alokasi dana atau sumber daya 

finansial yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan 

tertentu. Ini meliputi pendapatan pemerintah, pajak, penerimaan 

negara lainnya dan di alokasi dari APBN/APBD. Penetapan prioritas 

dan pengalokasian anggaran merupakan langkah penting dalam 

mengimplementasikan suatu kebijakan secara efektif. 

Sejalan dengan wawancara di atas, Pak Akmal menambahkan bahwa:  

“Anggaran bidang kebudayaan masih minim dibandingkan 

dengan bidang-bidang yang lain.” 44 

Dari hasil wawancara diatas menerangkan bahwa anggaran untuk 

pengelolaan cagar budaya atau gua-gua prasejarah di kampung belae 

masih kurang. Dalam hal pembangunan dan pengembangan semua yang 

 
 43Andriany (43 Tahun), Kepala Bagian Umum Balai Pelestarian Kebudayaan 

Wilayah XIX, Wawancara, Makassar, 29 Mei 2023. 

44Akmaluddin (46 Tahun), Pamong Ahli Budaya Dinas Pendidikan Dan 

Kebudayaan, Wawancara, Pangkep, 24 Mei 2023. 
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telah direncanakan ataupun dirumuskan dalam hal pencapaian tujuan 

tentunya ditentukan oleh besar kecilnya anggaran yang didapatkan. 

Keterbatasan anggaran menjadi faktor penghambat. Kurangnya sumber 

daya anggaran dapat membatasi kemampuan organisasi untuk 

melaksanakan kegiatan yang diinginkan atau direncanakan. Dalam 

menghadapi kurangnya sumber daya anggaran, penting bagi organisasi 

untuk memiliki perencanaan dan pengelolaan anggaran yang efektif. 

Pembuatan prioritas, peningkatan efisiensi, dan peningkatan pendapatan 

dapat membantu organisasi mengatasi tantangan yang dihadapi oleh 

kurangnya sumber daya anggaran. 

3. Sumber Daya Peralatan 

 Kurangnya sumber daya peralatan atau fasilitas dapat menjadi 

faktor penghambat yang signifikan dalam operasional suatu organisasi. 

Peningkatan kapasitas dengan menambah jumlah peralatan atau fasilitas, 

peningkatan perawatan dan pemeliharaan rutin. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan pengolah data cagar 

budaya mengatakan bahwa : 

 

“Kelengkapan fasilitas yang ada saat ini adalah berupa papan 

nama situs, papan informasi, papan peringatan, pagar 

pengaman, jalan setapak, serta gazebo. Beberapa di antara 

fasilitas tersebut dalam keadaan rusak papan peringatan, 

namun masih berfungsi dengan baik. Penempatan fasilitas-

fasilitas tersebut berpotensi mengganggu bagian terpenting 

situs, khususnya dari sisi visibilitas. Secara keseluruhan, situs 

ini masih cukup terawat dengan beberapa juru pelihara.” 45 

 Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis menyimpulkan 

bahwa Penempatan fasilitas-fasilitas bisa saja berpotensi mengganggu 

bagian terpenting situs, khususnya dari sisi visibilitas. faktor 

 
45Ilham Ilyas (38 Tahun), Staf Pengolah Data Balai Pelestarian Kebudayaan 

Wilayah XIX, Wawancara, Makassar, 18 Mei 2023. 
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penghambat dari fasilitas yang disediakan pemerintah pada gua-gua 

prasejarah masih perlu diperbaiki dan diperhatikan. 

Perbaikan beberapa fasilitas di gua-gua prasejarah meliputi : 

1. Perlunya pemagaran gua secara keseluruhan atau penggantian pagar 

yang berkarat 

2. Perlunya fasilitas pendukung seperti lahan parkir, pagar mengelilingi 

gua dan sebagainya 

3. Perlunya perbaikan papan nama gua dan papan informasi serta 

penambahan signage menuju gua 

4. Perlunya pemindahan kios makanan didepan areal pintu masuk gua 

dikarenakan terkesan kumuh 

5. Perlunya perbaikan jalan setapak dan tangga gua yang telah retak 

Dalam mengatasi kurangnya sumber daya peralatan atau 

fasilitas, penting bagi organisasi untuk melakukan evaluasi 

menyeluruh tentang kebutuhan, kapasitas, dan kemampuan keuangan 

mereka. Dengan perencanaan yang baik dan solusi yang tepat, 

organisasi dapat mengatasi hambatan ini dan meningkatkan efisiensi 

serta produktivitas operasional mereka. 

Hal ini harus ditangani dengan bijak oleh pemerintah karena 

gua-gua prasejarah merupakan warisan budaya yang sangat berharga 

bagi suatu bangsa. Jika tidak diperhatikan oleh pemerintah, 

pengetahuan tentang cara hidup nenek moyang kita dalam seni, 

agama, teknologi dan akan terancam punah karena tidak adanya 

pemeliharaan. Banyak gua prasejarah memiliki potensi sebagai objek 

wisata sekaligus sumber pendapatan ekonomi lokal jika dikelola 

dengan baik oleh pemerintahan setempat. Namun jika tidak 
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mendapatkan perhatian, potensi wisata ini akan terbuang sia-sia dan 

masyarakat setempat tidak bisa menikmati manfaat ekonomi dari 

pariwisata. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian penulis serta penjelasan tentang 

pengelolaan gua-gua prasejarah di Kampung Belae kabupaten Pangkep, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dalam hal komunikasi yang dilakukan pemerintah ada beberapa 

prinsip yang dijadikan acuan dalam pelaksanaannya yaitu 

kemanfaatan, keamanan dan keterawatan, keaslian dan keserasian 

lingkungan, serta terintegrasi dan terpadu. Sumberdaya manusia di 

bentuk tim ahli cagar budaya untuk lebih memperhatikan pelestarian 

dan pengelolaan cagar budaya. Dalam sumberdaya informasi dan 

kewenangan yaitu melakukan perlindungan warisan budaya, dimana 

informasi ada pada pengelolaan informasi publik atau di website 

jenderal kebudayaan. Dalam hal disposisi telah dilakukan registrasi 

dan ketentuan perizinan pada keenam gua-gua prasejarah yang ada di 

Kampung Belae. Pada struktur birokrasi, pemerintah telah membuat 

berbagai aturan legal yaitu : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 

Tentang Cagar Budaya, Pemerintah Daerah Pangkaje’ne dan 

Kepulauan, aturan pada Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung, 

dan Aturan pada Geopark Maros Pangkep.  

2. Faktor-faktor yang menghambat implementasi pengelolaan gua-gua 

prasejarah di Kampung Belae Kabupaten Pangkep yaitu kurangnya 

SDM pada bidang kebudayaan namun pada lembaga BPK memiliki 

sumber daya manusia yang cukup mumpuni tetapi pelaksanaan 

kebijakan masih belum cukup efektif sesuai harapan. Adapun 
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anggaran yang terbatas yang dimiliki oleh pemerintah sehingga belum 

bisa memberikan fasilitas yang lengkap bagi Gua-Gua Prasejarah.  

B.          Implikasi  

Berdasarkan kesimpulan tersebut dan hasil penelitian yang dilakukan 

di lapangan terkait dengan Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap 

Pengelolaan Gua-Gua Prasejarah di Kampung Belae Kabupaten Pangkep. 

Penulis berharap dengan adanya skripsi ini dapat memberikan manfaat, 

wawasan, pemahaman, serta kesadaran terkait pentingnya kita menjaga 

warisan budaya. Adapun hal-hal yang menjadi implikasi dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Pada perkembangan zaman saat ini diharapkan untuk mampu menjaga 

kelestarian cagar budaya. Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki 

sepatutnya di jaga sebaik mungkin. Sehingga keberadaanya tidak akan 

punah seiring perkembangan zaman dan dapat dinikmati oleh generasi 

selanjutnya. Masyarakat dan pemerintah memiliki peran yang besar 

dalam pengelolaan cagar budaya. 

2. Penulis berharap dengan adanya penelitian ini bisa menumbuhkan 

kesadaran tugas, fungsi dan amanah baik pada pemerintah maupun 

masyarakat setempat Gua-Gua Prasejarah di Kampung Belae. Gua-

gua prasejarah tersebut merupakan salah satu kekayaan alam yang 

harus di jaga, sehingga hal-hal yang dapat merusak nilai-nilai sejarah 

seharusnya tidak dilakukan dan harus di pertanggungjawabkan untuk 

keselamatan situs-situs yang ada pada gua prasejarah tersebut. 
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