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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Tsa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha H ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ر

 Ra R Er س

 Za Z Zet ص

 Sin S Es ط

 Syin Sy es dan ye ػ

 Shad Ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Dhad Ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Tha Ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Dza Ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain „ apostrof terbaik„ ع

 Gain G Eg ؽ

 Fa F Ef ف
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 Qaf Q Qi ق

 kaf  K Ka ك

 Lam L Ei ل

 Mim M Em م

 nun  N En ى

ّ Wawu W We 

ٍ ha  H Ha 

 Hamzah ‟ Apostrof أ

 ya‟ Y Ye ي

 

Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

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

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokaltunggal bahasa 

Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

 

Tanda Nama Huruf  Latin Nama 

  َ  Fathah A A 

  َ  Kasrah I I 

  َ  Dammah U U 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

َ  ي  fathah dan ya Ai a dan i 
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3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

Harkat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda Nama 

, ا / ي  َ  fathah dan alif 

atau ya 

A a dan garis di 

atas 

َ  ي  kasrah dan ya I i dan garis di 

atas 

ّ  َ  dammah dan wau U u dan garis di 

atas 

 

4. Ta Marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup 

atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah 

[t]. Sedangkanta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 

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

marbutah  itu transliterasinya dengan [h]. 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atautasydidyang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid (  َ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Jika huruff يbertasydid akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah(  ي), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah(i). 

ّ  َ  

 

fathah dan wau 

 

Au 

 

a dan u 
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6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا 

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

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

qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (,) 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. 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi 

ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-

Qur‟an), sunnah, khususdanumum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian 

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

9. Lafaz al-Jalalah (الله) 

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

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

hamzah. 

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz a-ljalalah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 
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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.  Jika terletak 

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 

kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 

referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks 

maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). 
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ABSTRAK   

Nama  : Nurhaena  

Nim : 30600116111 

Judul : PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SUNGAI JENEBERANG 

PASCA BENCANA BANJIR    JANUARI 2019 ( STUDI KASUS 

AKTIVITAS POLITIK PERTAMBANGAN ) 

  Penelitian ini mengkaji tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Sungai 

Jeneberang Pasca Bencana Banjir Januari 2019 studi kasus Aktivitas Politik 

Pertambangan. Mengetahui pengelolaan lingkungan hidup sekitar wilayah 

Jeneberang belum berjalan dengan baik meskipun ada dampak yang ditimbulkan 

baik positif atau negatif. Penelitian ini tergolong penelitian lapangan (Field 

Research).  

 Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif bersifat deskriftif yang 

dilakukan dikelurahan Lanna Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa. Sumber 

data ada dua yaitu sumber data primer dan data sekunder untuk mendapatkan data 

yang valid penulis menggunakan metode pengumpulan data yaitu  : Observasi, 

wawancara, dokumentasi. Kemudian tekhnik analisis data di lakukan dengan 

menggunakan 3 tahapan yaitu: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data 

(penarikan kesimpulan).    

 Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan lingkungan 

hidup sungai Jeneberang dengan studi kasus aktivitas politik pertambangan di 

Kelurahan Lanna, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa yaitu di pengaruhi 

oleh kurangnya kerjasama antara pemerintah, pihak pertambangan, dan 

masyarakat , sosialisasi simpati dan empati. Hal ini menjadi dasar melemahnya 

komunikasi pemahaman pengelolaan lingkungan hidup dan perlindungan 

lingkungan hidup. Hal ini menyebabkan banyaknya pihak pertambangan yang 

menambang dengan sesuka hati tampa IUP, sehingga menyebabkan dampak yang 

tidak kita inginkan seperti bencana banjir tahun lalu. Peran pemerintah di tandai 

dengan diluncurkannya beberapa program, pertama yang berbasis aplikasi disebut 

SP4N LAPOR, dimana SP4N LAPOR ini bertujuan untuk pengaduan masyarakat 

mengengenai  masalah publik dan pelayanannya. Kedua BBWSPJ bertujuan untuk 

memantau perkembangan bili-bili dan lingkungan yang berada di sepanjang 

sungai Jeneberang. Ketiga, IUP adalah izin Usaha pertambangan dimana sangat 

berguna untuk membedakan tambang ilegal dan legal yang berada di sepanjang 

sungai Jeneberang . 

 Implikasi dari penelitian ini adalah : 1). Meningkatkan pengelolaan 

lingkungan hidup sepanjang sungai jeneberang dan sekitarnya yang terdampak 

efek pertambangan, 2). Meningkatkan kesadaran terhadap kepedulian lingkungan 

hidup khusunya daerah sekitar pertambangan, 3). Undang-Undang dan peraturan 

daerah tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seharusnya di 

gunakan sebagai acuan, 4). Mengurangi tingkat pengangguran bagi masyarakat 

sekitar wilayah pertambangan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang           

Negara merupakan integrasi dari keuasaan politik, negara adalah  

organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah alat (agency) dari 

masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan – hubungan 

manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala – gejala keuasaan dalam 

masyarakat. Manusia hidup dalam suasana kerja sama, sekaligus suasana 

antagonis dan penuh pertentangan. Negara adalah organisasi yang dalam sesuatu 

wiayah dapat memaksaan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan 

kekuasaan lainnya yang dapat menetapkan tujuan – tujuan dari kehidupan 

bersama itu. Negara menetapkan cara – cara dan batas – batas sampai di mana 

kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan bersama baik individu, golongan 

atau asosiasi, maupun oleh negara dapat mengintegrasikan dan membimbing 

kegiatan – kegiatan sosial dari penduduknya ke arah tujuan bersama.
1
 

Negara merupakan organisasi yang paling kuat, didalammnya semua 

sistem pemerintahan dijalankan sesuai ketetapan yang telah berlaku, walaupun 

diantara ketetapan itu ada yang bersifat memaksa atau tidak, bagi sebagian orang 

untuk mencapai tujuan bersama yang tidak lain adalah kesejahteraan masyarakat 

yang ada dalam negara itu. Masyarakat adalah sekumpulan kelompok yang 

                                                           
1
 Miriam Budiardjo,  Dasar Dasar Ilmu Politik  (Cet. II;  Jakarta;  PT Gramedia Pustaka 

Utama, 2010), h. 47-48. 
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berdiam disuatu wilayah  tertentu yang hidup berdampingan, bekerja sama, untuk 

memenuhi keinginan hidup mereka.  

Menurut Max  Weber untuk negara, yaitu, komunitas manusia yang 

(berhasil) mengkalim monopoli atas penggunaan absah kekuatan fisik dalam suatu 

teritori tertentu. Weber berkata bahwa hak atas penggunaan kekuatan fisik yang 

diyakini berasal dari lembaga – lembaga lain atau individu hanyalah sebatas yang 

diizinkan oleh negara. Negara dianggap sebagai satu – satunya sumber “hak” 

untuk menggunakan kekerasan. Dalam bagian ini Weber memilih sejumlah aspek 

atau atribut tambahan “keberadaan suatu tatanan legal dan administratif yang 

tunduk pada perubahan lewat legislasi, dilaksanakan oleh staf administratif, yang 

pelaksaan itu sendiri diatur dengan legislasi, klaim untuk otoritas yang mengikat, 

bukan hanya atas anggota – anggota negara, warga negara, akan tetapi juga 

sampai taraf yang amat luas, meliputi semua tindakan yang berlangsung dalam 

area yuridiksinya, satu perkumpulan wajib berbasis teritori”.
2
 

Berbicara tentang kebijakan kita mengutip dari buku prof. Miriam 

Budiardjo dimana kebijakan (policy) adalah suatu kumpulan keputusan yang 

diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan 

dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang memuat 

kebijakan – kebijakan itu mempunyai kekuasaan serta melaksanakannya. Para 

sarjana menekankan aspek kebijakan umum (public policy, beleid), menganggap 

bahwa setiap masyarakat mempunyai beberapa tujuan bersama. Cita – cita 

bersama ini ingin di capai melalui usaha bersama, dan untuk itu perlu di tentukan 

                                                           
2
 Gerald F. Gaus dan Chandran  Kukathas, Handbook Teori Politik  (Bandung: Nusa 

Media, 2012), h. 444-445. 
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rencana – rencana yang mengikat, yang di gtuang dalam kebijakan (policies) oleh 

pihak yang berwenang, dalam hal ini pemerintah.
3
 

Menurut Drummond pengambilan keputusan adalah usaha untuk 

menciptakan kejadian-kejadian masa depan. Sementara itu Harrison berpendapat 

bahwa pengambilan keputusan adalah proses mengevaluasi berbagai alternatif 

yang berhubungan dengan tujuan individu atau organisasi. Pengambilan 

keputusan erat kaitannya dengan upaya untuk memecahkan masalah atau potensi 

masalah yang dihadapi seseorang atau organisasi. Selanjutnya Drummond 

mengatakan bahwa keputusan yang baik terjadi jika pengambil keputusan 

sepenuhnya mengerti latar belakang, tujuan dan sasaran, alternatif penyebab 

tindakan, serta konsekuensi yang mungkin timbul dari keputusan. Namun 

keputusan yang dibuat dengan baik belum tentu menjadi keputusan yang efektif.  

Keputusan dikatakan berkualitas jika mampu memecahkan masalah yang dihadapi 

seseorang atau organisasi. Keputusan yang efektif juga ditunjukkan dengan tidak 

adanya resistensi pada pelaksana dan pihak-pihak yang terkait langsung dengan 

keputusan. Akhirnya keputusan yang efektif terjadi bila dekat dengan waktu 

terjadinya permasalahan yang akan dipecahkan. Artinya keputusan yang efektif 

adalah keputusan yang dibuat dengan baik dan dapat diimplementasikan dengan 

baik pula.
4
 

                                                           
3
  Miriam Budiardjo,  Dasar  Dasar Ilmu Politik  (Cet. II;  Jakarta;  PT Gramedia Pustaka 

Utama, 2010), h. 20-21. 

4
 Muhdi, Nurkholis, Suwarno Widodo, Jurnal, Teknik Pengambilan Keputusan 

Dalam Menentukan  Model Manajemen Pendidikan Menengah , (Universitas PGRI Semarang , 

2017). Vol 4, No. 2, Juli-Desember 2017. Hlm. 136-138. 
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 Dalam studi tentang pengambilan keputusan dikenal tiga teori yaitu: teori 

probabilitas, teori utilitas, dan teori permainan. Teori probabilitas didasarkan pada 

peluang hasil bila dalam periode waktu tertentu suatu kejadian diulangulang. 

Teori utilitas didasarkan pada seberapa besar manfaat yang diperoleh dari sebuah 

kejadian yang dipilih. Teori permainan digunakan apabila seorang pengambil 

keputusan tidak mengetahui sutiasi dan kondisi yang riil, dan biasanya digunakan 

dalam situasi konflik. Berdasarkan teori pengambilan keputusan tersebut, terdapat 

beberapa teknik pengembilan keputusan yang merupakan perpaduan dari teori 

probabilitas dan teori utilitas.   Pertama, teknik pengambilan keputusan expected 

values. Teknik ini mempertimbangkan kemungkinan munculnya kejadian dan 

kemungkinan hasil. Kombinasi dua kemungkinan tersebut menghasilkan nilai 

moneter yang diharapkan. Kejadian yang memiliki nilai moneter paling tinggi 

akan menjadi pilihan seorang pengambil keputusan. Kedua, teknik pengambilan 

keputusan payoff tables. Teknik ini memperhitungkan alternatif kejadian yang 

muncul dan alternatif situasi yang menguntungkan atau tidak mengungtungkan. 

Kombinasi kedua alternatif tersebut akan memberikan gambaran hasil moneter 

yang berbeda-beda. Kejadian yang memberi hasil maksimal akan menjadi pilihan 

seorang pengambil keputusan untuk memecahkan masalah. Ketiga, teknik 

pengambilan keputusan decision trees.
5
 

Kebijakan publik berhubungan dengan bidang – bidang tersebut di atas 

yang di desain sebagai bidang publik, yang berbeda dengan daftar yang kita bisa 

namakan sebagai bidang privat. Ide kebijakan publik mengandung anggapan 

                                                           
5
 ibid 
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bahwa ada suatu ruang atau domain dalam kehidupan ynag bukan privat atau 

murni milik individual, tetapi milik bersama atau milik umum. 
6
 

 Analisis kebijakan berkembang  berkembang dari wilayah militer ke area 

lain sejak 1960 – an dengan di perkenalkannya tekhniks PPBS dan tekhnik – 

tekhnik lainnya. Apa yang di sebut Williams (1983) sebagai analisis kebijakan 

“keras” (hard edged) di adopsi oleh negara – negara industri lain. Tidak ada pola 

tunggal nasihat dan analisis yang bisa di simpulkan dari sistem pemerintahan 

demokrasi liberal, dan analisis “keras” yang di katakan williams itu merupakan 

analisis lkhas Amerika, dan bukan model yang bisa d i tiru begitu saja. 
7
 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menurut UU no 

32 tahun 2009 pasal 1 ayat (2) adalah upaya sistematis dan terpadu yang 

dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya 

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, 

pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. 

UU disahkan di Jakarta, 3 Oktober 2009 oleh Presiden dan Menteri Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Andi Mattalatta. Dalam UU ini 

tercantum jelas dalam Bab X bagian 3 pasal 69 mengenai larangan dalam 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi larangan 

melakukan pencemaran, memasukkan benda berbahaya dan beracun (B3),  

memasukkan limbah ke media lingkungan hidup, melakukan pembukaan lahan 

                                                           
6
 Wayne persons,  Public policy ”Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan” (cet. 

IV.; Jakarta;  Kencana  Prenada Media Group ), h. 3.  

7
 Wayne persons,  Public policy ”Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan” (cet. 

IV.; Jakarta;  Kencana  Prenada Media Group ), h.386. 
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dengan cara membakar, dan lain sebagainya. Larangan-larangan tersebut diikuti 

dengan sanksi yang tegas dan jelas tercantum pada Bab XV tentang ketentuan 

pidana pasal  97-123. Salah satunya adalah dalam pasal 103 yang berbunyi: Setiap 

orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling 

singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit 

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 

(tiga miliar rupiah).
8
 

Kebijakan pengelolaan lingkungan salah satunya adalah dengan cara 

mengambil hasil kekayaan alam sangat berpengaruh kepada pendapatan asli 

daerah (PAD). Di mana  PAD adalah Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan 

yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan di dalam daerahnya sendiri. 

Pendapatan Asli Daerah tersebut dipungut berdasarkan peraturan daerah yang 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah segenap pemasukan atau penerimaan yang 

masuk ke dalam kas daerah, diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya 

sendiri, dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan dipergunakan untuk keperluam daerah. Oleh karena 

itu, tiap-tiap daerah harus mengupayakan agar dapat dipungut seintensif mungkin 

karena akan sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakatnya.
9
 

Pengelolaan  lingkungan hidup  kali ini akan kita bahas di hulu  bili – bili 

yaitu sungai je‟ne berang di mana  terjadi bencana berupa banjir, tanah longsor 

                                                           
8
https://referensi.elsam.or.id/2015/04/uu-nomor-32-tahun-2009-tentang-perlindungan-

dan-pengelolaan-lingkungan-hidup-2/ di aksese pada tanggal 5 september 2019 
9
 Undang – undang nomor 33 tahun 2004 tentang pendapatan asli daerah. 

https://referensi.elsam.or.id/2015/04/uu-nomor-32-tahun-2009-tentang-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup-2/
https://referensi.elsam.or.id/2015/04/uu-nomor-32-tahun-2009-tentang-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup-2/
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dan lain – lain, Bencana longsor di sejumlah titik memicu dibukanya pintu air 

bendungan Bili-bili yang mengakibatkan air Sungai Jeneberang meluap dan 

menenggelamkan sejumlah permukiman di Kabupaten Gowa, Maros dan Kota 

Makasaar. Bencana itu telah memakan puluhan korban jiwa.
10

  

Pertambangan material konstruksi di sungai jeneberang bertujuan ungtuk 

memenuhi permintaan di kabupaten Gowa dan Makassar kegiatan pertambangan 

dapat menimbulkan dampak posistif dan negatif, salah satu dampak negatif yaitu 

dapat memicu terjadinya bencana banjir, kerusakan di ruas jalan provinsi di 

akibatkan oleh lalu lintas truk angkut material konstruksi dan truk yang bermuatan 

berat,tetapi untuk permasalahan ruas jalan provinsi itu sendiri  baru beberapa 

bulan sudah di perbaiki. Kegiatan pertambangan ini juga tentunya memberikan 

dampak positif terhadap pembangunan ekonomi suatu daerah terutama dalam 

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi pendekatan pembangunan 

yang mengabaikan aspek lingkungan dapat menyebabkan penurunan kepercayaan 

masyarakat. Ada tiga kegiatan utama dari pertambangan ini yaitu penambangan, 

pengolahan, dan pengangkutan.  

Meskipun dengan adanya pertambangan ini di nilai dapat meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah, kita juga perlu membayangkan banyaknya kerugian 

masyarakat karena banjir ini. Dari beberapa perusahaan tambang tambang yang 

beroprasi kemungkinan ada tambang ilegal alias tidak mempunyai surat izin yang 

masi beroprasi sampai saat ini. Alat alat yang di gunakan juga ada yang seperti 

pompa di mana melakukan penambangan dengan mengunakan pompa akan 

                                                           
10

 https://regional.kompas.com/read/2019/01/27/19481191/korban-bencana-longsor-dan-

banjir-gowa-dapat-sumbangan-rp-2-miliar di akses pada tanggal 5 september 2019 

https://regional.kompas.com/read/2019/01/27/19481191/korban-bencana-longsor-dan-banjir-gowa-dapat-sumbangan-rp-2-miliar
https://regional.kompas.com/read/2019/01/27/19481191/korban-bencana-longsor-dan-banjir-gowa-dapat-sumbangan-rp-2-miliar
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berdampak sangat buruk bagi lingkungan. Salah satu dampak yang sangat nyata 

dan sempat kita nikmati secara bersama yaitu terjadinya bencana banjir, dan 

longsor pada januari 2019 yang lalu. Di mana Dugaan sementara penyebab 

bencana banjir dan tanah longsor karena adanya beberapa permasalahan seperti 

tambang pasir, kerikil dan batu gunung di sungai je‟ne berang yang 

mengakibatkan pendangkalan sungai sehingga debit air menjadi naik. Perlu di 

ketahui bahwa beberapa perusahaan tambang yang ada di sungai jeneberang telah 

beroprasi beberapa tahun yang lalu sebelum terjadinya bencana yang sangat 

merugikan masyarakat tidak hanya di sekitar sungai jeneberang tapi juga sampai 

kota Makassar dan Maros.  

Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah mengatakan, perambahan 

hutan dan aktivitas pertambangan liar di sekitar daerah aliran sungai Jeneberang 

menyebabkan banjir diKabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. “Kita tidak bisa 

pungkiri bahwa perabahan hutan dan aktivitas tambang liar punya andil besar 

dalam bencana longsor dan banjir. Hal ini merupakan pekerjaan rumah yangb 

harus kami selesaikan selanjutnya, sebab Bendungan Bili-bili memiliki dampak ke 

beberapa Kbupaten termasuk Kota Makassar,” kata Nurdin, sabtu 26 januari 2019 

lalu. 
11

 

Banjir yang terjadi akibat pendangkalan sungai tidak terlepas dari adanya 

aktivitas galian jenis C yang sangat berdampak buruk pada lingkungan. Tentunya 

ini menjadi perhatian khusus untuk pemerintah terutama pemerintah kabupaten 

Gowa dan Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Gowa dan Dinas 

                                                           
11

 Abdul Haq, artikel  Kompas.Com, Gubernur Sulsel: Tambang Liar Punya Andil Besar 

Sebabkan Longsor Gowa, 26 januari 2019. Di akses  pada tanggal  9 oktober 2019. 
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pertambangan dan Energi Kabupaten Gowa. Musibah yang terjadi sempat menjadi 

perbincangan yang hangat karena baru kali ini kabupaten Gowa khususnya di 

landa bencana longsor dan banjir yang sangat parah.  

Yang menarik di sini adalah bagaimana sebenarnya kesepakatan dan 

kebijakan pemerintah setempat itu sendiri terhadap perusahaan tambang yang 

beroprasi hingga saat ini pasca bencana banjir dan longsor, yang jelas jelas 

membuat kerugian yang sangat besar bahkan ada beberapa yang harus meregang 

nyawa karena musibah yang terjadi dan yang terparah yang menyisakan trauma 

dan duka yang sangat mendalam bagi masyarakat yang terkena dari dampak 

bencana itu. Apakah perusahaan tambang ini ada kaitannya dengan dunia 

perpolitikan ataukah perusahaan tambang ini yang menunggangi politik 

khususnya daerah kabupaten Gowa makanya tambang – tambang itu masi 

beroprasi sampai saat ini .? 

 kembali lagi melihat peristiwa pada bulan januari 2019 lalu sangat la 

menyisakan duka yang amat dalam. Dari peristiwa itu seharusnya perlu di tinjau 

kembali mengenai bagaimana pengelelolaan lingkungan hidup di sungai jene 

berang ini, pemerintah  kabupaten Gowa khususnya terhadap perusahaan tambang 

jenis C ini yang beroprasi sampai saat ini dengan adanya dampak negatif yang 

amat sangat nyata kita rasakan bersama misalnya dalam hal surat izin, alat yang di 

gunakan untuk melakukan penambangan.  

Yang menarik perhatian karena terjadinya banjir di daerah yang terbilang 

tinggi, yang kalau di fikir dengan akal sehat kan tidak mungkin, tapi kembali ke 
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Sang Maha Pencipta yang memberikan ujian musibah bagi kaumnya karena 

perbuatan dari satu kaum itu sendiri.  

Di  lansir dari Sindo News. Com bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan 

menegaskan, jika kabupaten Gowa, daerah yang di pimpinnya itu, harus bersih 

dari aktivitas pertambangan liar. Pertambangan di berikan menyusul berhasillnya 

Tim Penerbitan Tanpa Izin (PeTi) kabupaten gowa menutup oprasionel 7 tambang 

liar galian c yang tersebar didaerah ini. Dia menuturkan, tambang- tambang liar 

ini perlu di hentikan, selain merusak lingkungan, merusak infrastruktur jalan, 

membuat umur aspal hanya mampu bertahan maksimal tiga tahun. Menurut 

Adnan, sesungguhnya Kabupaten Gowa sudah memiliki perda tentang tambang 

yang mengatur bahwa hanya kecamatan Parangloe saja yang dapat di jadikan 

kawasan pertambangan. Sehingga secara otomatis tambang tambang di luar 

Parangloe seperti Bontonompo, Bontonompo Selatan, Bajeng atau Pallangga 

adalah liar karena melanggar perda, jelasnya 
12

 

Tambang – tambang Gowa terindikasi melanggar Perda RTRW Sulsel. 

Selain itu korporasi yang mendapat izin sering melakukan “perselingkuhan” 

dengan birokrasi. Hanya ada 7 titik tambang yang mendapat izin selebihnya di cap 

ilegal pemimpin Gowa. “berarti selama ini 40 tambang lain itu adalah ilegal. 

Padahal ketuju titik itu memberikan dampak lingkungan yang hebat. Terindikasi 

tindak pidana tata ruang dan lingkungan dan lingkungan hidup,” ujar manager 

Advokasi dan Kampanye Walhi Sulsel, Muhammad Al Amin pada diskusi 

Timbang Tambang Gowa di Redaksi Tribun Timur. Warga Pattallassang, 

                                                           
12

 Herni Amir, artikel, Sindo News.Com, Tujuh Titik Tambang Liar di Kabupaten Gowa 

Kembali Ditutup, kamis 19 April, di akses pada tanggal  8 oktober 2019. 
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Jamaluddin mengungkapkan masalah tambang sudah sangat memprihatinkan 

karena hanya 4 perusda yang di beri izin. “pernah saya berkomentar di media 

habis itu dan esoknya banyak intel dari kodam datang menutup tambang tapi buka 

lagi. Berapa tahun jalan itu tambang dan sudah sangat merusak, kalau musim 

hujan lumpur dan sekarang ini debunya banyak. Itu yang di dapatkan 

masyarakat,” katanya. Warga Timbuseng, Muh Arif ,mengakui mesti menurunkan 

semua warga kampung ke lokasi tambang untuk bisa mengehentikan aktifitas 

tambang. “ banyak lahan di daerah yang di tambang padahal lahan produktif, saya 

mesti ancam penambang, kalau mereka tak mau pindah saya gerakan massa di 

sana,” katanya.
13

 

Sementara itu, Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo 

mengatakan, perizinan penambangan di kabupaten Gowa telah di hentikan sejak 

tahun 2015.” Izin tambang di Kabupaten Gowa telah kami hentikan sejak tahun 

2015 dan selanjutnya diambil aloh oleh pemerintah provinsi.
14

 

Lingkungan berfungsi sebagai sumber daya karena menyediakan unsur-

unsur untuk produksi dan konsumsi. Produksi dan konsumsi tidak akan lepas dari 

air, udara, darat/hutan dan lain-lain. Faktor penting terjaganya suplai air dan udara 

yang sehat ialah terpeliharanya hutan. Masalah lingkungan dapat muncul karena 

adanya pemanfaatan sumber daya alam dan jasa jasa lingkungan yang berlebihan 

sehingga meningkatkan berbagai tekanan terhadap lingkungan hidup, baik dalam 

bentuk kelangkaan sumber daya dan pencemaran maupun kerusakan lingkungan 

                                                           
13

 Sugiyarto. Artikel, Tribun Timur,  tambang-tambang di Gowa melanggar Perda 

RTRW, 29 oktober 2014, di akses pada 9 oktober 2019. 
14

 Abdul Haq, artikel Kompas.Com, Gubernur Sulsel: Tambang Liar Punya Andil Besar 

Sebabkan Longsor Gowa, 26 januari 2019. Di akses pada tanggal 9 oktober 2019. 
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lainnya yang sebabkan oleh perbuatan manusia itu sendiri.
15

 sebagaimana 

dijelaskan dalam QS. Ar-Rum/30:41 

                               

       16
 

Terjemahnya : 

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

manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan 

mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). 

Allah telah mengirimkan manusia ke atas bumi ini ialah untuk menjadi 

Khalifah  Allah, yang berarti pelaksanaan dari kemauan Tuhan. Banyaklah rahasia 

kebesaran dan kekuasaan Ilahi menjadi jelas dalam dunia, karena usaha manusia, 

sebab itu menjadi Khalifah hendaklah menjadi muslih, berarti suka memperbaiki 

dan memperindah.
17

 

Pelestarian lingkungan dari perspektif yuridis fiqhiyah hukumnya adalah 

wajib mendorong manusia untuk menghijaukan lingkungan. Dorongan tersebut 

dipertegas dengan sabda Rasul saw “iming-iming” sedeqah bagi pelaku kebaikan 

tersebut. Dengan kata lain, menanam pohon, menabur benih akan dipandang 

                                                           
15

Mardiana, “Kajian Tafsir Tematik Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup”, Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar Jln Sultan Alauddin No 36 Samata Gowa. 

Volume 17 Nomor 1 tahun 2013.  
16

 Departemen Agama Republik Indonesia: Al-qur‟an dan Terjemahannya,(Jakarta 

Timur:CV Darus Sunnah, 2016), hlm. 409 
17

 Hamka, Tafsir Al-Azhar Juz XX1,91. 
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sebagai amal jariyah, sebagai sunnah al-hasanah dengan ganjaran, baik di dunia 

berupa terjaganya keseimbangan alam, sumber pangan dan papan (untuk kasus 

lingkungan) serta balasan akhirat.
18

 

Banjir di Sulawesi Selatan, diakui Kabiro Humas Pemprov Sulawesi 

Selatan, Devo Khaddafi, merupakan bencana tahunan yang menerjang sejumlah 

wilayah di provinsi tersebut. "Sebenarnya rutin. Tapi itu tadi, yang saya ngeh kan 

dia cuma per spot-spot aja. Tidak pernah yang sampai satu kabupaten yang 

mengungsi dua ribu lebih orang," kata Devo heran. Ia menjelaskan perlunya 

perbaikan di beberapa daerah aliran sungai (DAS) di sejumlah wilayah yang 

sudah berada dalam kondisi sangat kritis, seperti Sungai Jeneberang di Gowa dan 

Sungai Kelara di Jeneponto. Devo juga menyebut adanya masalah di hulu sungai 

yang kemungkinan menjadi faktor utama semakin parahnya banjir yang terjadi 

tahun ini. "Ada beberapa pengrusakan-pengrusakan yang berada di area hulu, 

sehingga ini juga akan menjadi perhatian pemerintah kabupaten dan provinsi 

untuk segera menangani kawasan-kawasan yang kritis ini, agar di tahun depan hal 

seperti ini bisa dicegah," ujarnya. Devo tidak menyebut siapa pihak yang 

bertanggung jawab atas kerusakan di hulu sungai. hal tersebut.
19

  

Tidak bisa di pungkiri ini juga berupa teguran dari sang Pencipta (Allah 

Swt )  kepada ciptaannya agar selalu mengingat Nya. Musibah yang terjadi atau 

yang di turunkan oleh Allah Swt yang menimpah manusia semata mata karena 

perbuatan dosa atau keburukan yang di lakukan. Tapi semua musibah yang  terjadi 

                                                           
18

Mardiana, Kajian Tafsir Tematik Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup, jurnal 

(Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar Jln Sultan Alauddin No 36 Samata 

Gowa. Volume 17 Nomor 1 tahun 2013).  
19

 https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46970541 di akses pada tanggal 10 

september 2019. 
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adalah  sebagai  tanda Allah Swt cinta kepada hambanya dengan cara menguji 

hambanya. 

 

يْ  ٌ اىٍ، ػ  ؼْذ  تْي  ع  يْ ع  ةٍ، ػ  ثٍ  يْ ٌ ض ٌذ  تْي  أ تً  ح  ، ػ  ٍْج  حٌ  ا اللَّ ذَّ : ح  ٍْث ة ، ق ال  حٌ  ا ق ت  ذَّ ح 

اد   ا أ س  : إ ر  لَّن  ع   ّ   َ ٍْ ل  لَّى اللهَّ  ػ  ع ْل  الله  ص  : ق ال  س  ل  لَ   أً  ظٍ، ق ال  جَّ ٍْش  ػ  ٍ  الخ  ثْذ  اللهَّ  ت ؼ 

 ْْ  ٌ  َ ً  ت  اف   ْ تَّى ٌ  َ  ح  ًْث  ٌَْ  ت ز  ٍ  الشَّشَّ أ هْغ ل  ػ  ثْذ  اد  اللهَّ  ت ؼ  ا أ س  إ ر   ّ ًٍْ ا،  ت ة  فً  الذُّ قْ  م  الؼ 

، ق   لَّن  ع   ّ   َ ٍْ ل  لَّى اللهَّ  ػ  ًِّ ص  ي  الٌَّث  عٌْ اد  ػ  ا الإ  تِ  ز   ّ ة ,  غ  القٍ  اه  اء  ه  ض  ظ ن  الج  : إ ىَّ ػ  ال 

ط   يْ ع خ  ه   ّ ا،  ض  ً  ف لَ   الشِّ ض  يْ س  هًا اتْت لاُ  نْ، ف و  ْْ ةَّ ق  ا أ ح  إ ىَّ اللهَّ  إ ر   ّ  ، ظ ن  الث لا ء  ػ 

ط . ف لَ   الغَّخ 
20

 

 

Artinya : 

Sesungguhnhya pahala besar karena balasan untuk ujian yang berat. Sungguh, jika Allah 

mencintai suatu kaum, maka dia akan menimpahkan ujian untuk mereka. Barang siapa 

yang ridho, maka ia akan meraih ridho Allah. Barang siapa yang tidak suka yang tidak 

suka, maka Allah pun akan murka. 

 

Dengan adanya peristiwa itu membuktikan bahwa jika Allah Swt 

mencintai suatu kaum maka Dia akan menimpahkan bencana seperti yang terjadi 

pada bulan januari 2019 di kabupaten Gowa, untuk wilayah sungai jene berang 

khususnya. Dan kita sebagai manusia harus belajar ikhlas dan menerima semua to 

musibah itu juga terjadi karena akibat dari perbuatan manusia itu sendiri sebagai 

                                                           
20

 Imam Tirmidzi Muhammad ibn Isa at-Tirmidzi, sunan tirmidzi  jilid 4 , halaman 179,  

nomor 4031. 
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contoh adanya tambang galian jenis C seperti yang terjadi di sungai JeneBerang 

ini.  

 Agama Islam mempunyai pandangan dan konsep yang sangat jelas 

terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan sumber daya alam, karena 

manusia pada dasarnya khalifah Allah di muka bumi yang diperintahkan tidak 

hanya untuk mencegah perilaku menyimpang (nahi munkar), tetapi juga untuk 

melakukan perilaku yang baik (amar ma‟ruf). Pengelolaan sumber daya alam 

tambang harus tetap menjaga keseimbangan dan kelestariannya. Karena kerusakan 

sumber daya alam tambang oleh manusia harus dipertanggung jawabkan didunia 

dan akhirat 
21

.  Prinsip ini di dasarkan pada  QS. Al A‟raf/8:56 

                       

       
22

   

Terjemahnya : 

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

dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan 

dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat 

baik. 

Pelaksanaan pertambangan yang Islami harus berdasarkan proses dan 

mekanisme yang ditentukan. Kegiatan pertambangan diawali dengan proses studi 

                                                           
21

  http://www.dakwatuna.com/2013/11/25/42696/mengenal-pertambangan-yang-islami-

pertambangan-yang-ramah-lingkungan/#ixzz6BSfOowLc  
22

 Departemen Agama Republik Indonesia: Al-qur‟an dan Terjemahannya,(Jakarta Timur: 

CV Darus Sunnah, 2016), hlm. 159. 
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http://www.dakwatuna.com/2013/11/25/42696/mengenal-pertambangan-yang-islami-pertambangan-yang-ramah-lingkungan/#ixzz6BSfOowLc
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kelayakan yang melibatkan masyarakat pemangku kepentingan (stake holders), 

kemudian dilaksanakan dengan ramah lingkungan (green mining), tidak 

menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan melalui pengawasan 

(monitoring) berkelanjutan, dan dilanjutkan dengan melakukan reklamasi, 

restorasi dan rehabilitasi. Selain itu, pemanfaatan hasil tambang harus mendukung 

ketahanan nasional dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan 

amanat UUD.  Pelaksanaan pertambangan wajib menghindari kerusakan (daf’u al-

mafsadah), antara lain: menimbulkan kerusakan ekosistem darat dan laut, 

menimbulkan pencemaran air serta rusaknya daur hidrologi (siklus air), 

menyebabkan kepunahan atau terganggunya keanekaragaman hayati yang berada 

di sekitarnya, menyebabkan polusi udara dan ikut serta mempercepat pemanasan 

global, mendorong proses pemiskinan masyarakat sekitar, dan mengancam 

kesehatan masyarakat. 
23

 

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama Kementerian Lingkungan 

Hidup dalam upaya merubah perilaku dan meningkatkan kesadaran umat muslim 

sebagai potensi terbesar bangsa, atas pentingnya perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya alam (khusus pertambangan) 

harus sesuai dengan kaidah syariah. MUI telah menandatangani memorandum of 

understanding (MoU) No. 14/MENLH/12/2010 dan Kep-621/MUI/XII/2010 pada 

tanggal 15 Desember 2010, telah disepakati bersama Fatwa Majelis Ulama 

Indonesia No. 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan. Fatwa 

                                                           
23

  http://www.dakwatuna.com/2013/11/25/42696/mengenal-pertambangan-yang-islami-

pertambangan-yang-ramah-lingkungan/#ixzz6BSmAKtX0 

http://www.dakwatuna.com/2013/11/25/42696/mengenal-pertambangan-yang-islami-pertambangan-yang-ramah-lingkungan/#ixzz6BSmAKtX0
http://www.dakwatuna.com/2013/11/25/42696/mengenal-pertambangan-yang-islami-pertambangan-yang-ramah-lingkungan/#ixzz6BSmAKtX0
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MUI ini merupakan bentuk pendekatan moral dalam pelaksanaan perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup. Adapun fatwa MUI ini bertujuan untuk :  

1. Memperkuat penegakan hukum positif terutama dalam upaya 

mengendalikan kerusakan lingkungan di sektor pertambangan. 

2. Memberi penjelasan dan pemahaman yang benar pada seluruh lapisan 

masyarakat mengenai hukum normatif (keagamaan) terhadap beberapa 

masalah yang berkaitan dengan lingkungan hidup. 

3. Sebagai salah satu upaya untuk menerapkan sanksi moral dan etika bagi 

pemangku kepentingan, termasuk masyarakat terhadap perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup, khususnya di sektor pertambangan.
24

 

Untuk sekarang kebanyakan tambang di indonesia hanya untuk memperkaya diri 

mereka sendiri, bukan mementingkan kesejateraan masyarakatnya. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti merasa tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SUNGAI  

JENEBERANG PASCA BENCANA BANJIR JANUARI 2019 ( Studi Kasus 

Aktivitas Politik Pertambangan )” 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang masalah yang telah di deskripsikan pada 

pembahasan di atas dapat memberikan gambaran bahwasanya fokus masalah yang 

di jadikan kajian dalam penelitian ini adalah : 

1.  Bagaimana pengelolaan lingkungan hidup Sungai JeneBerang selanjutnya 

pasca bencana banjir ? 

                                                           
24
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2. Bagaimana tanggapan masyarakat sekitar wilayah sungai Jeneberang 

tentang perusahaan tambang yang masi beroprasi sampai saat ini ? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.  Tujuan  

 Adapun tujuan yang akan dan ingin di capai dalam penelitian ini yaitu : 

a.  untuk mengetahui bagaimana kebijakan lingkungan hidup pemerintah 

Kabupaten Gowa pasca bencana banjir januari 2019 di sungai Je‟ne 

Berang. 

b. Untuk mengetahui bagaimana respon masyarakat terhadap kebijakan 

pemerintah pasca bencana banjir januari 2019. 

2. Manfaat penelitian  

 Dengan tercapainya tujuan yang telah di rumuskan di atas, penelitian ini 

di harapkan dapat memberikan manfaat yang mencakup pada kepentingan – 

kepentingan di antaranya : 

a. Manfaat teoritis 

1. Hasil pemikiran  ini di harapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dalam memperkaya konsep, teori dan praktek khususnya 

pada kajian ilmu politik. 

2. Memberi wawasan kelimuan dan memperkaya kajian tentang 

politik lingkungan hidup. 

b. Manfaat praktis 

1. Sebagai bahan rujukan dan pembelajaran kepada masyarakat 

untuk lebih memahami politik dan lingkungan. 
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2. Sebagai bahan atau saran masukan tentang kebijakan pemrintah 

mengenai lingkungan hidup sebelum dan sesudah bencana.  

D. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Terkait dengan masalah di atas maka penelitian ini memfokuskan 

mengenai pengelolaan lingkungan hidup sungai Jeneberang pasca bencana banjir 

januari 2019 dan aktivitas perusahaan tambang liar yang masi beroprasi.  

2. Deskripsi Fokus 

a. Pengelolaan lingkungan hidup sungai JeneBerang pasca bencana banjir  

januari  2019 lalu. 

b. Respon masyarakat terhadap aktivitas pertambangan liar yang masi beroprasi 

sampai saat ini.  

E. Tinjauan Pustaka  

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam  

melakukan penelitian  sehingga penulis dapat memperkaya teori  yang di gunakan 

dalam  mengkaji  penelitian yang di lakukan. Pada dasarnya  tinjauan  pustaka  

adalah  perbandingan antara apa yang di tulis oleh penulis dengan karya – karta 

terdahulu untuk menghindari pengulangan hasil temuan yang membahas 

permasalahan  yang sama, baik dalam  bentuk jurnal, buku, skripsi, dan tesis 

maupun tulisan – tulisan lainnya.  Adapun penelitian yang di maksud adalah 

sebagai berikut : 

1. “Dimensi Ekonomi Politik Dalam Konflik Tata Kelola Pertambangan ( 

Studi Kasus Surat Keputusan Gubernur Bangka Belitung Tentang 
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Penghentian Sementara Operasional Pertambangan Laut Pt Timah, Tbk 

Tahun 2016 )”  oleh jurnal Sandy Pratama. Membahas bahwa Politik 

protes yang dilancarkan oleh For Nebak dan Walhi Babel dalam bentuk 

aksi damai dan tertib merupakan suatu keberhasilan advokasi dan agregasi 

kepentingan yang efektif. Tekanan dan tuntutan yang disampaikan kepada 

Pemerintah Daerah berbuah kebijakan penghentian sementara operasional 

KK dan KIP PT Timah di wilayah-wilayah yang menolak pertambangan 

laut. Namun secara lebih luas, pencapaian ini belumlah cukup dan jauh. 

Dasar dan kekuatan hukum yang terkandung dalam kebijakan ini belum 

mampu memberikan kepastian perlindungan mengikat terhadap protes 

ketidakadilan dan kerusakan lingkungan yang merupakan akses 

berekonomi kaum nelayan tradisional tersebut. Perlu daya yang lebih kuat 

dan luas serta upaya yang lebih komprehensif untuk menjamin kelestarian 

ekosistem dan lingkungan laut Bangka Belitung. Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan dalam hal ini harus saling 

bersinergi mewujudkan visi tata kelola pertambangan timah yang baik, 

pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Kebijakan 

Gubernur Bangka Belitung selaku aktor yang berwenang atas sektor 

pertambangan timah hendaknya berupa regulasi yang menjadi tata tertib 

bagi tata kelola pertambangan laut yang lebih ramah lingkungan, 

memberikan eksternalitas positif bagi masyarakat banyak, berkeadilan 

serta berkelanjutan. Akhirnya kelompok masyarakat sipil yang menolak 

pertambangan laut sebagai golongan marginal yang terabaikan oleh 
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jaringan negara bayangan lokal, mau tidak mau harus terus memperkokoh 

jalinan dan struktur agregasi perjuangan mereka. Melakukan tekanan dan 

pengawasan pada pemerintah dan pelaku bisnis tambang timah laut harus 

tetap jadi perhatian utama agar tidak dilindas oleh keserakahan, 

pengabaian dan ketidakpedulian oleh para politisi pemburu kekuasaan 

semata, serta dari pihak-pihak yang mendukung melakukan pertambangan 

laut secara membabi buta.
25

 

Jurnal di atas berfokus pada protes terhadap ketidakadilan dan 

kerusakan lingkungan akibat pertambangan laut yang di lakukan secara 

membabi buta oleh para politisi pemburu kekuasaan. Sedangkan penulis 

berfokus pada pengelolaan lingkungan hidup dengan studi kasus aktivitas 

pertambangan galian jenis C. 

2.  “Upaya  Pelestarian Lingkungan Hidup Melalui Program Adiwiyata  

Sebagai  Sumber Belajar Bagi Peserta Didik  ( Studi  Kasus SMP  Negeri 

2 Depok ) oleh  Skripsi Nurin Hanifati Amalia.  Membahas bahwa 

Permasalahan  lingkungan  hidup saat  ini  bukan  menjadi  tanggung 

jawab  pemerintah  saja, akan tetapi segenap elemen  masyarakat memiliki 

peran dan  tanggung  jawab yang  sama. Satu di antara  elemen  

masyarakat yang berperan penting dalam hal ini adalah lembaga 

pendidikan. Untuk pelestarian lingkungan manusia mulai menyadari 

perlunya  penghijauan  tanah-tanah gundul, perbaikan  lingkungan hidup, 
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 Sanday Pratama, Dimensi Ekonomi Politik Dalam Konflik Tata Kelola Pertambangan 

(Studi Kasus Surat Keputusan Gubernur Bangka Belitung Tentang Penghentian Sementara 

Operasional Pertambangan Laut Pt Timah, Tbk Tahun 2016), jurnal wacana politik, Vol. 3, No. 1, 

Maret 2018. Hal. 52.  



 

22 
 

kebersihan lingkungan  hidup terutama di lingkungan tempat kita belajar 

yaitu sekolah. Lingkungan sekolah merupakan wadah belajar dan 

pembentukan  karakter dan perilaku anak  untuk  mengembangkan 

berbagai  aspek  menyangkut  pengembangan sikap,  pengetahuan  

maupun  keterampilan. Lingkungan sekolah  yang ideal adalah  sekolah 

yang mampu  menciptakan  suasana  aman, nyaman, rapi, asri, dan 

kondusif yang  dapat  memperlancar  proses  kegiatan  belajar  mengajar  

di sekolah.
26

 

Skripsi di atas berfokus pada pelestarian lingkungan hidup di 

lingkungan pelajar terutama anak  SMP  sedangkan penulis berfokus pada 

pelestarian lingkungan di daerah pedesaan terutama lingkungan 

masyarakat. 

3. “Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Klhs) Dalam Perspektif Filsafat 

Lingkungan Dan Relevansinya Bagi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup Di Indonesia”. Tesis Eko Ariwidodo, M.Phil.  membahas bahwa 

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Perspektif Filsafat 

Lingkungan dan Relevansinya dengan Kebijakan Pengelolaan  

Lingkungan  Hidup di Indonesia. KLHS yang ditujukan untuk 

pembangunan berkelanjutan di Indonesia belum memiliki kewenangan  

penuh  atas  pengelolaan lingkungan berwawasan  masa depan, sehingga 

memerlukan landasan filsafat lingkungan dalam pengembangan konsepsi 

KLHS serta realitas pelaksanaannya. KLHS sampai saat ini belum menjadi 
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 Nirin Hanipati Amalia,  Upaya  Pelestarian Lingkungan Hidup Melalui Program 

Adiwiyata  Sebagai  Sumber Belajar Bagi Peserta Didik  ( Studi  Kasus Smp  Negeri 2 Depok ) 

Skripsi Nirin Hanipati Amalia, Hal. V.   
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bagian dari kebijakan pembangunan nasional. KLHS sudah sampai pada 

taraf yang sangat dibutuhkan, dan perlu segera diterapkan secara riil serta 

diformalkan dalam konteks kebijakan nasional maupun daerah. 
27

 

Tesis di atas berfokus pada kajian lingkungan hidup dalam 

persfektif pilsafat, dan apa hubungan dengan kebijakan pengelolaan 

lingkungan hidup di indonesia.  Sedangkan penulis berfokus pada 

pengelolaan lingkungan hidup saja yang mana berdampak pada 

kesejahteraan masyrakat. 

4. “Implementasi  peraturan daerah Kabupaten Serang No. 17 tahun 2007 

tentang pengendalian lingkungan hidup (Studi kasus buangan Limbah PT. 

Indah Kiat Pulp and paper di desa Tegalmaja kecamatan Kragilan). 

Skripsi Eko Setyawan. Membahas bahwa penomena implementasi 

peraturan daerah kabupaten Serang No. 17 tahun 2007 tentang 

pengendalian lingkungan hidup di tinjau dari aspek kebutuhan merupakan  

permasalahan yang penting mengingat  peraturan daerah ini di buat dalam 

rangka memelihara kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. 

Ketertarikan guna meneliti implementasi peraturan daerah kabupaten 

Serang adalah ketidak patuhan perusahaan dalam melakukan pengelolaan 

limbah yang di hasilkan pada penelitian ini di khususkan pada PT. Indah 

                                                           
27

 Eko Ariwidodo, “Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Klhs) Dalam Perspektif Filsafat 

Lingkungan Dan Relevansinya Bagi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia”, 

Thesis, Universitas Gadjah Mada, 2014). 



 

24 
 

Kiat yang di duduga limbah buanganya mencemari lingkungan di 

sekitarnya khususnya desa Tegalmaja. 
28

 

Skripsi di atas berfokus pada kasus limbah buangan perusahaan PT. 

Indah Kiatyang mencemari lingkungan yang di kaitkan dengan peraturan 

perundang – undaangan Nomor 17 tahun 2007 tentang pengendalian 

lingkungan hidup atau kesatuan ruang dengan semua benda, sedangkan 

penulis berfokus pada kebjakan pemerintah di hulu bili bili yang mana di 

sungai je‟ne berang di lakukan penambangan batu gunung dan pasir yang 

berdampak pada bencana alam. 

5. “Kebijakan pengelolaan lingkungan Hidup menurut undang – undang No. 

23 tahun 1997 di kota Binjai”. Tesis Elyuza siregar. Menjelaskan bahwa 

peran pemerintah kota Binjai dalam perumusan pengelolaan kebijakan 

lingkungan hidup sangat di perlukan untuk mengurangi terjadinya dan 

pemanfaatan sumberdaya alam dengan tetap memperhatiakan prinsip 

pembangunan berkelanjutan, penghormatan hak – hak asasi manusia, 

demokrasi dan kesetaraan jender pemerintah yang baik. Pelaksanaan 

kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di kota Binjai merupakan bagian 

dari pembangunan nasional yang sejalan dalam rangka impelementasi 

otonomi daerah berbagai kebijakan dan program yang telah di lakukan 

bertujuan dalam rangka peningkatan pembangunan daerah yang 

berwawasan lingkungan dengan tetap beracuan kepada undang – undang 

nomor No. 23 tahun 1997 Tentang pengelolaan Lingkungan Hidup dengan 
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 Eko Setyawan, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Serang No. 17 Tahun 2007 

Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Studi Kasus Buangan Limbah Pt. Indah Kiat Pulp And 

Paper Di Desa Tegalmaja Kecamatan Kragilan) Skripsi Eko Setyawan. 
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tetap memperhatikan kelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan 

serta memberikan kesempatan kepada masyarakat adat dan lokal untuk 

dapat berperan aktif sehingga pemebangunan berkelanjutan berwawasan 

lingkungan di Kota Binjai dapat tetap terjamin.
29

 

Thesis di atas berfokus pada penerapan undang – undang No. 23 tahun 

1997 membahas tentang kelestarian fungsi sumber daya sedangkan penulis 

berfokus pada kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dari pemerintah.  
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BAB II 

TINJAUAN  KONSEPTUAL 

A. Landasan Teori 

1. Lingkungan hidup 

a. Pengertian 

Setelah dilaksanakannya konferensi Perserikatan Bangsa – Bangsa atau yang 

lebih di kenal dengan singkkatan PBB tentang  lingkungan hidup di Stockholm 

pada tahun 1972. Dimana Koonferensi  ini dikenal juga sebagai konferensi 

Stockholm dan koonferensi ini di buka pada tanggal tanggal 5 Juni dan telah 

disepakati sebagai hari lingkungan hidup sedunia. Di koonferensi tersebut telah 

disetujui banyak putusan tentang  lingkungan hidup  yang digunakan sebagai 

landasan tindak  lanjut terhadap lingkuungan Hidup di seluruh dunia. Salah  satu 

di antaranya yang didirikannyaa adalah badan khusus dalam PBB yang bertugas 

untuk menguruus  atau menangaani permasalahan  lingkungan hidup, adalah 

United Nation Environmental Programe (UNEP) yang  bertempat di Nairobi, 

Kenya.  

Koonferensi Stockholm dijadikan pedoman atau referensi dalam  

penyusunan  hukum  lingkungan  modern, yang  selanjutnya diimplementasikan 

dalam hukum masing-masing negara peserta koonferensi tersebut. Indonesia 

sebagai peserta yang menghadiri konferensi tersebut dan ikut serta  

menandatangani kesepakatan untuk memperhatikan segi-segi lingkungan dalam 

pembangunan mulai merancang peraturan-peraturan  mengenai lingkungan, maka 

lahirlah Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok 
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Pengelolaan Lingkungan Hidup “selanjutnya disebut dengan UULH”, yang  

kemudian disempurnakan dengan adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 

tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) dan terakhir dikeluarkan 

Undang Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (UUPPLH). Baik UULH, UUPLH maupun UUPPLH 

merupakan ketentuan payung bagi penyusunan peraturan perundang-undangan 

lainnya yang berdimensi  lingkungan hidup.
30

 

b. Hukum lingkungan hidup  

Hukum lingkungan adalah  arti  dari istilah bahasa Inggris ”environmental 

law”. Secara lengkap dapat juga di sebut dengan ”hukum lingkungan hidup”. 

Hukum lingkungan maupun hukum lingkungan hidup dapat dipakai dalam 

pengertian yang sama untuk menyebutkan perangkat norma hukum yang 

mengatur pengelolaan lingkuungan hidup atau fisik dengan tujuan menjamin 

kelstarian dan mengembangkan kemampuuan lingkungan hidup. Hukum 

lingkungan adalah konsep yang masih baru di dalam dunia keilmuan pada 

umumnya, hukum Lingkungan baru berkembang dalam dua dasawarsa terakhir 

sejalan dengan tumbuhnya kesadaran manusia akan lingkungan. Dengan 

timbulnya kesadaran untuk memlihara dan melindungi lingkungan tersebut 

tumbuh pula perhatian hukum kepada hukum lingkungan itu sendiri 

Drupsten mengatakan bahwa hukum lingkungan atau Milieurecht adalah 

suatu hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam atau naturlijk milieu 

dalam arti luas atau umum. Ruang lingkupnya berkaitan dengan dan ditentukan 
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oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan. Dengan demikian hukum lingkungan 

merupakan instrumentarium hukum bagi pengelolaan lingkungan. Mengingat 

pengelolaan lingkungan sebagian besar terdiri atas hukum pemerintahaan atau 

hukum pajak. Di samping hukum lingkungan pemerintah hukum lingkungan 

melieurecht  yang dibentuk oleh pemerintah pusat, adapun hukum lingkungan 

pemerintah yang berasal dari pemerintah daerah dan sebagian lagi dibentuk oleh 

badan-badan lain. Demikian pula terdapat hukum lingkungan keperdataan  atau di 

sebut juga privaatrechtelijk milieurecht hukum lingkungan ketatanegaraan atau 

staatsrechtlijk milieurecht, sepanjang bidang-bidang hukum ini memuat ketentuan   

yang berkaitan dengan pengelolaan lingkuungan hidup. 
31

   

c. Penegakan Hukum Lingkungan Hidup 

Dalam rangka menghindari kerusakan pada lingkungan hidup, perlu untuk 

adanya penegakan hukum khususnya di bidang lingkungan hidup.  Inti penegakan 

hukum adalah keserasian hubungan antara nilai-nilai yang terjabarkan dalam 

kaidah-kaidah yang mantap dan berwujud dengan perilaku sebagai rangkaian 

penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan 

kedaiaman pergaulan hidup. Penegakan hokum bukanlah semata-mata berarti 

pelaksanaan undang-undang, walaupun kenyataan di Indonesia kecenderungannya 

adalah demikian.
32

 .  

Penegakan hukum, yang sering disebut dengan law enforcement (Inggris) 

ataupun rechtshandeling (Belanda), seringkali  hanya dikaitkan dengan force 
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sehingga hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja. Pikiran seperti ini 

diperkuat dengan kebiasaan yang menyebut penegak hukum itu hanya polisi, jaksa 

dan hakim. Handhaving menurut Notitie Handhaving Millieurecht, adalah 

pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrument 

administrative, kepidanaan atau keperdataan dicapailah penataan ketentuan 

hokum dan peraturan yang berlaku umum dan individual. Penegakan hukum  

lingkungan yang berlaku di Indonesia adalah dalam arti yang luas, yaitu meliputi 

preventif dan represif. Pengertian preventif sama dengan compliance yang 

meliputi negosiasi, supervise, penerangan, nasihat), sedangkan represif meliputi 

penyelidikan, penyidikan sampai pada penerapan sanksi baik administrative 

maupun pidana. Pilihan ini sangat cocok dengan kondisi Indonesia, di mana 

Pemerintah turut aktif meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Penegakan 

hukum lingkungan merupakan mata rantai terakhir dalam siklus pengaturan  

(regulatory chain) , perencanaan (policy planning) tentang lingkungan, yang 

urutannya sebagai berikut:  

1. Perundang-undangan (legislation, wet en regelgeving). 

2. Penentuan standar (standard setting, norm setting) . 

3. Pemberian izin (licencing, vergunning verening) . 

4. Penerapan (implementation, uitvoering).  

5. Penegakan hukum (law enforcement, rechtshandhaving).  

Ada beberapa hal yang penting di ketahui mengenai apa yang menjadi 

hambatan dalam rangka penegakan hukum yaitu : 

1. Hambatan yang bersifat alamiah. 
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2. Kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah. 

3. Belum lengkap Peraturan Hukum menyangkut penanggulangan masalah 

Lingkungan, khususnya Pencemaran, Pengurasan dan Perusakan 

Lingkungan.  

4.  Khusus untuk Penegakan Hukum Lingkungan, para Penegak Hukum 

belum mantap dan professional. 

5. Masalah pembiayaan. 
33

 

2. Pertambangan 

Pertambangan merupakan suatu aktivitas penggalian, pembongkaran, serta 

pengangkutan suatu endapan mineral yang terkandung dalam suatu area 

berdasarkan beberapa tahapan kegiatan secara efektif dan ekonomis serta 

menggunakan peralatan mekanis serta beberapa peralatan sesuai dengan 

perkembangan tekhnologi. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 4 tahun 2009 

tentang pertambangan mineral dan batu bara pasal 1 butir (1) disebutkan 

pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka 

penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi 

penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, 

pengelohan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang 

(pasal 1 butir (6) Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan 

Mineral dan Batu Bara). 
34
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Pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang 

Pertambangan Mineral dan Batu Bara adalah sebagian atau seluruh tahap kegiatan 

dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara 

yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, 

penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta 

kegiatan pasca tambang.
35

 

Adapun asas-asas hukum pertambangan sebagaimana tercantum dalam 

pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan 

batubara. Yakni sebagai berikut: 

a.  Manfaat, keadilan dan keseimbangan. 

Asas manfaat adalah asas yang menunjukkan bahwa dalam melakukan 

penambangan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat sebesar-

besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejhteraan rakyat. Asas 

keadailan yang dimaksud bahwa dalam melakukan penambangan harus 

memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proposional bagi 

seluruh warga negara tanpa ada yang di kecualikan. Asas keseimbangan 

maksudnya bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan wajib 

memperhatikan bidang-bidang lain terutama yang berkaitan langsung dengan 

dampaknya.  

b.  Berpihakan kepada kepentingan bangsa. Asas ini bermaksud bahwa dalam 

melakukan kegiatan pertambangan harus beriorentasi kepada kepentingan 

bangsa bukan kepada kepentingan individu atau golongan. 
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c.  Partisipatif, transparansi dan akuntabilitas. Asas partisipatif adalah asas yang 

mengkehendaki bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan dibutuhkan 

peran serta masyarakat dalam penyusunan kebijakan, pengelolahan, 

pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanannya. Asas trasnparansi 

adalah asas yang mengamanatkan adanya keterbukaan informasi yang benar, 

jelas dan jujur dalam penyelenggaraan kegiatan pertambangan. Asas 

akuntabilitas adalah asas yang mana dalam kegiatan pertambangan dilakukan 

dengan cara-cara yang benar sehingga dapat di pertanggung jawabkan. 

d. Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Yang dimaksud dengan asas 

berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah asa yang secara terencana 

mengintregrasikan dimensi ekonomi, lingkungan dan sosial budaya dalam 

keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batubara untuk mewujudkan 

kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.
36

 

3. Geografi politik 

Manusia sebagai kajian utama ilmu geografi, terutama bidang geografi 

manusia, memiliki kecenderungan untuk berkelompok-kelompok atas suatu 

kepentingan. Politik mewadahi kepentingan-kepentingan ini dalam suatu 

kebijakan umum. Budiarjo menerangkan hal tersebut diputuskan oleh pemilik 

kekuasaan untuk memilih tujuan dan pelaksanaannya. Irisan antara keilmuan 

geografi dan politik memunculkan dua istilah yakni geografi politik dan 

geopolitik. Geografi Politik dan Geopolitik menurut Martin  digunakan secara 

keliru karena seringkali dianggap sama. Kedua istilah ini sebenarnya ditemukan 
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oleh ilmuwan yang berbeda dan memiliki karakteristik yang berbeda pula. Secara 

rentang waktu, istilah “geografi politik” lebih dulu digunakan, namun dalam hal 

subtansial “geopolitik” telah dibahas jauh sebelum istilahnya digunakan. Geografi 

Politik muncul sejak terjadi pergeseran konsentrasi ilmu geograi ke cabang 

manusia pada awal abad ke 20 menjadi tiga subdisiplin ilmu yang luas: geografi 

ekonomi, geografi sosial, dan geografi politik. Penggunaan istilah geografi politik 

sendiri dimulai sejak tahun 1750-an oleh filsuf Perancis, Turgot sedangkan 

geopolitik diciptakan oleh ilmuwan politik Swedia bernama Rudolf Kjellén pada 

tahun 1899. Dua puluh tiga abad sebelum kata “geopolitik” diciptakan, Aristoteles 

dalam Politics membahas banyak pertanyaan yang dapat digolongkan sebagai 

geopolitik yang sebelumnya telah diutarakan oleh Plato dan mengacu pada 

Hippocrates. 

   Geografi politik terdahulu adalah ilmu politik yang berfokus pada negara. 

Pemahaman geografi politik kemudian berkembang menjadi cabang pengetahuan 

bagi pemerintah dan administrasi negara . Geografi politik mengusung tiga hal 

utama, yakni kekuasaan, politik, dan kebijakan. Rangkaian ini merupakan 

hubungan antara faktor geografis dan kelompok-kelompok manusia yang 

memiliki aturan tersendiri dalam penguasaan serta pengelolaan sumberdaya. 

Geopolitik adalah tentang sudut pandang manusia dalam memahami dunia. Sudut 

pandang ini mencangkup metode untuk menjelaskan dan menganalisa isu-isu 

negara-bangsa. Akan tetapi, pemahaman tentang geopolitik berubah-ubah seiring 

dengan kondisi dunia. Ó Tuathail menyatakan bahwa geopolitik makin bervariasi 

pasca perang dingin. Geopolitik baru telah berkembang dalam beberapa dekade 
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dari kajian hubungan eksternal negara hingga geopolitik sosial. Lebih luas, 

geopolitik baru menjadi landasan geopolitik modern. Geopolitik modern ini 

melingkupi geostrategi dan geoekonomi. Eksistensi geografi politik dan 

geopolitik sejatinya berhubungan satu sama lain. Perbedaan konteks mendasar 

adalah pada posisi istilah ini dapat digunakan. Geografi politik merupakan cabang 

dari geografi manusia, sedangkan geopolitik adalah bagian dari geografi politik. 

Geografi politik secara ringkas dipahami sebagai bidang ilmu dimana geopolitik 

adalah metode analisisnya. Oleh sebab itu, periode kemunculannya berbeda-

beda.
37

 

4. Otonomi daerah 

Otonomi menurut UU No. 22/1999 tentang otonomi daerah adalah pelimpahan 

wewenang kepada derah untuk mengurusi daerahnya sesuai dengan UU dalam 

kerangka NKRI. Berdasarkan pada UU No. 22/1999, prinsip – prinsip  

pelaksanaan otonomi daerah menyangkut tentang : 

1.  Pelaksanaan otonomi daerah di laksanakan dengan memperhatikan aspek 

– aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan 

keanekaragaman daerah. 

2. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan kosntitusi negara 

sehingga tetap terjaga hubungan yang serasi antar pusat dan daerah serta 

antar daerah. 

3. Pelaksaanaan otonomi daerah harus meningkatkan kemandirian daerah 

otonom. 
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4. Membentuk peraturan daerah yang dapat membina kawasan pada aspek 

potensi daerah untuk peningkatan pendapatan asli daerah. 
38

 

 Yang di maksud Otonomi daerah adalah hak, kewenangan dan kewajiban 

daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri di mana ia 

berdomisili. Kewenangan tersebut di peroleh melalui penyerahan dari pemerintah 

pusat kepada pemerintah daerah sesuai dengan kondisi dan kapasitas daerah yang 

bersangkutan. Dari pengertian tersebut Otonomi daerah juga di katakan sebagai 

bentuk dari di anutnya asas desentralisasi di harapkan akan dapat memberiukan 

pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Karena kewenangan yang di terima 

oleh daerah melalui adanya Otonomi Daerah, akan memberikan “kebebasan” 

kepada daerah. Dalam hal melakukan berbagai tindakan yang di harapkan akan 

sesuai dengan kondisi serta aspirasi masyarakatnya di wilayahnya. Anggapan 

tersebut di sebabkan karena secara logis pemerintah daerah lebih dekat kepada 

masyarakat, sehingga akan lebih tahu apa yang menjadi tuntutan dan kainginan 

masyarakat. 
39
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A.   Jenis dan Lokasi Penelitian 

Dalam tulisan ini peneliti akan menggunakan jenis penelitian deskriptif  

kualitatif. Di mana metode penelitian kualitatif sering di sebut metode penelitian 

naturalistik karena penelitiaanya di lakukan pada kondisi yang alamiah (natural 

setting) di sebut juga sebagai metode etnoghrapi, karena pada awalnya metode ini 

lebih banyak di gunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya di sebut 

sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih 

bersifat kualitatif.  

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada 

filsafat postpositivisme, di gunakan untuk meneliti obyek yang alamiah, (sebagai 

lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah  sebagai instrumen kunci, 

pengambilan sampel sumber data di lakukan secara purposive dan snowball, 

tekhnik pengumpulan dengan trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat 

induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada 

generalisasi. 
40

 lokasi penelitian ini di lakukan dihulu bili – bili yaitu sungai 

JeneBerang kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa. 

B.  Sumber data 

Sumber data diambil berdasarkan apa yang didapatkan dilapangan atau yang 

digunakan pada saat mewawancai informan sesuai dengan kemampuan dari 

peneliti dan kecakapan informasi yang logis karena dia juga sebagai aktor untuk 
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menentukan berhasil atau tidaknya penelitian tersebut. Adapun sumber data yaitu 

data primer dan data sekunder. 

a. Data Primer  

Data primer adalah data yang mengacu pada informasi yang di peroleh dari 

tangan pertama oleh peneliti berkaitan dengan variabel minat tujuan spesifik 

study. Sumber data primer adalah responden individu, kelompok fokus, internet 

juga dapat menjadi sumber data primer jika kusioner di sebarkan melalui internat.  

b. Data Sekunder  

Data sekunder merupakan data pendukung atau data yang diperoleh secara 

tidak langsung atau penunjang apabila dibutuhkan. Data sekunder adalah data 

yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada, sumber data sekunder adalah 

catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh 

media, situs web, internet dan seterusnya.  

C.  Metode Pengumpulan Data  

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan cara 

sebagai berikut.  

a. Observasi (pengamatan) 

Observasi merupakan instrumen yang digunakan untuk melakukan 

pengamatan langsung tentang fenomena – fenomena yang ada kaitannya dengan 

masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini. Penyaksian terhadap peristiwa-

peristiwa itu bisa dengan melihat, mendengarkan, merasakan, yang kemudian 
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dicatat seobyektif mungkin. Peranan pengamat dapat dibedakan berdasarkan 

hubungan partisipatifnya dengan kelompok yang diamatinya.
41

 

b. Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai tekhnik pengumpulan data apabila peneliti 

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus 

diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal – hal dari responden yang 

lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Tekhnik pengumpulan 

data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self – report,  atau 

setidak – tidaknya pada pengetahuan atau keyakinan pribadi. 

c. Dokumentasi 

Tekhnik pengumpulan data dengan dokumentasi proses pengambilan 

informasi dengan cara mengambil gambar/foto secara langsung dari lokasi 

penelitian untuk memberikan bukti lebih penelitian lebih akurat dang 

penggunaannya sangat instan. 

D.  Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan dalam melakukan 

penelitian untuk mempermudah peneliti dalam mengumpulkan informasi. 

Instrumen penelitian yang digunakan ini sebenarnya tergantung dari jenis 

penelitian yang dilakukan. Adapun instrumen penelitian yang digunakan yaitu 

peneliti, ponsel, panduan wawancara , buku catatan : 
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a. Peneliti 

Peneliti adalah instrumen paling penting dalam wawancara di mana peneliti 

dapat melakukan penelitiannya secara langsung di lapangan. 

b. Ponsel 

Ponsel  merupakan salah satu instrumen terpenting karena fungsinya sangatlah 

banyak, bisa di gunakan untuk alat rekam, dokumentasi, untuk mempermudah 

pengambilan data, serta bukti-bukti yang lain, yang dapat di gunakan untuk 

melengkapi penelitian tersebut pada saat wawancara dengan informan. 

c. Panduan wawancara 

Panduan wawancara biasanya dilakukan pada saat wawancara langsung 

dilapangan dengan narasumber, dimana panduan wawancara ini disusun sebelum 

dilakukannya wawancara, agar dapat menjadi pedoman pengumpulan data. 

d. Buku catatan.  

Buku catatan sebagai ijnstrumen penelitian sangatlah penting karena sangat 

berdampingan denga alat rekam, buku catatan juga di gunakan untuk mencatat hal 

– hal yang paling point yang di sampaikan oleh narasumber, dan tempat daftar 

pertanyaan. 

E.   Analisis Data 

Untuk menganalisis data-data maka penulis menggunakan tehnik-tehnik 

analisis data yang bersifat kualitatif, aktifitas analisis dengan cara menganalisis 

konteks dari telaan pustaka dan menganalisis pernyataan dari hasil wawancara 

yang diperoleh dari informasi yang dianggap mampu untuk memberi informasi 
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akurat sesuai dengan masalah penelitian. Secara rincian, tahapan analisis data 

dijabarkan sebagai berikut:  

a. Reduksi data merupakan salah satu dari tekhnik analisis data kualitatif, reduksi 

data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, 

membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa 

sehiingga kesimpulan akhir dapat di ambil. Data yang di peroleh dari lapangan 

jumlahnya banyak, sehingga perlu di catat secara teliti dan rinci. Untuk itu 

perlu segera di lakukan analisis data melalui redaksi data.  

b. Penyajian data merupakan salah satu dari analisis data kualitatif. Penyajian 

data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga 

memberibkemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data 

kualitatif berupa teks naratif, matrikx, grafik, jaringan dan bagan. Dalam 

penelitian kualitatif dimana penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sesjenisnya. 

c. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat di gunakan untuk 

mengambil tindakan, kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan 

temuan baru yang sebelummnya belum pernah ada, temuan dapat berupa 

deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masi remang-remang 

atau bahkan gelap. Kesimpulan ini dapat berupa hubungan kausal atau 

interaktif, maupun hipotesis atau teori.
42
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   BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penjelasan objek lokasi di bahas lebih awal untuk mengetahui objek 

terlebih dahulu sebelum mengkaji lebih jauh permasalahan apa yang ada dalam 

apa yang di angkat dalam tulisan ini atau dalam penelitian ini. Penulis kemudian 

memberikan gambaran umum mengenai lokasi penelitian, karena sangat 

memberikan andil bagi peneliti untuk mengumpulkan data, di sisi lain pentingnya 

mengetahui lokasi penelitian agar dalam mengambil data dapat memudahkan 

pelaksanaan penelitian dengan mengetahui situasi baik dari segi kondisi wilayah, 

jarak, dan karakteristik penduduknya sebagai objek penelitian. 

A. Profil Kabupaten Gowa 

Profil Kabupaten Gowa yang dipaparkan dalam tulisan ini adalah sebagai 

penjelasan tentang gambaran umum Kabupaten Gowa yang dianggap sangat di 

butuhkan untuk dapat di pahami dan menganalisis permasalahan yang di angkat 

oleh penulis yang meliputi  selayang pandang, letak geografis, kondisi sosial, dan 

keadaan penduduk. 

1. Selayang Pandang 

Sebelum Kerajaan Gowa terbentuk, terdapat 9 (sembilan) Negeri atau 

Daerah yang masing-masing dikepalai oleh seorang penguasa yang merupakan 

Raja Kecil. Negeri ini ialah Tombolo, Lakiung, Samata, Parang-parang, Data, 

Agang Je‟ne, Bisei, Kalling dan Sero. Pada suatu waktu Paccallayya bersama 

Raja-Raja kecil itu masygul karena tidak mempunyai raja, sehingga mereka 
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mengadakan perundingan dan sepakat memohon kepada Dewata agar 

menurunkan seorang wakilnya untuk memerintah Gowa. Peristiwa ini terjadi pada 

tahun 1320 (Hasil Seminar Mencari Hari Jadi Gowa) dengan diangkatnya 

Tumanurung menjadi Raja Gowa maka kedudukan sembilan raja kecil itu 

mengalami perubahan, kedaulatan mereka dalam daerahnya masing-masing dan 

berada di bawah pemerintahan Tumanurung Bainea selaku Raja Gowa Pertama 

yang bergelar Karaeng Sombaya Ri Gowa. Raja kecil hanya merupakan 

Kasuwiyang Salapanga (Sembilan Pengabdi), kemudian lembaga ini berubah 

menjadi Bate Salapang (Sembilan Pemegang Bendera).
43

 

Pada tahun 1950 berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1950 

Daerah Gowa terbentuk sebagai Daerah Swapraja dari 30 daerah Swapraja lainnya 

dalam pembentukan 13 Daerah Indonesia Bagian Timur. Sejarah Pemerintahan 

Daerah Gowa berkembang sesuai dengan sistem pemerintahan negara. Setelah 

Indonesia Timur bubar dan negara berubah menjadi sistem Pemerintahan 

Parlemen berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara  (UUDS) tahun 1950 

dan Undang-undang Darurat Nomor 2 Tahun 1957, maka daerah Makassar bubar. 

Pada tanggal 17 Januari 1957 ditetapkan berdirinya kembali Daerah Gowa dalam 

wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan ditetapkan sebagai daerah 

Tingkat II . Selanjutnya dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1957 

tentang Pemerintahan Daerah untuk seluruh wilayah Indonesia tanggal 18 Januari 

1957 telah dibentuk Daerah-daerah Tingkat II. Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 29 tahun 1957 sebagai penjabaran Undang-Undang Nomor 1 tahun 1957 
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mencabut Undang-Undang Darurat No. 2 Tahun 1957 dan menegaskan Gowa 

sebagai Daerah Tingkat II yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Untuk 

operasionalnya dikeluarkanlah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 

U.P/7/2/24 tanggal 6 Pebruari 1957 mengangkat Andi Ijo Karaeng Lalolang 

sebagai Kepala Daerah yang memimpin  12 (dua belas) Daerah bawahan Distrik 

yang dibagi dalam 4 (empat) lingkungan kerja pemerintahan yang disebut 

koordinator masing-masing : 

a. Koordinator Gowa Utara, meliputi Distrik Mangasa, Tombolo, Pattallassang, 

Borongloe, Manuju dan Borisallo. Koordinatornya berkedudukan di 

Sungguminasa. 

b. Koordinator Gowa Timur, meliputi Distrik Parigi, Inklusif Malino Kota dan 

Tombolopao. Koordinatonya berkedudukan di Malino. 

c. Koordinator Gowa Selatan, meliputi Distrik Limbung dan Bontonompo. 

Koordinatornya berkedudukan di Limbung. 

d.  Koordinator Gowa Tenggara, meliputi Distrik Malakaji, koordinatornya 

berkedudukan di Malakaji. 

Pada tahun 1960 berdasarkan kebijaksanaan Pemerintah Pusat di seluruh 

Wilayah Republik Indonesia diadakan Reorganisasi Distrik menjadi Kecamatan. 

untuk Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa yang terdiri dari 12 Distrik diubah 

menjadi 8 Kecamatan masing-masing : 

a.   Kecamatan Tamalate dari Distrik Mangasa dan Tombolo. 

b.  Kecamatan Panakkukang dari Distrik Pattallassang. 

c.  Kecamatan Bajeng dari Distrik Limbung. 
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d.  Kecamatan Pallangga dari Distrik Limbung. 

e.  Kecamatan Bontonompo dari Distrik Bontonompo 

f.   Kecamatan Tinggimoncong dari Distrik Parigi dan Tombolopao 

g.  Kecamatan Tompobulu dari Distrik Malakaji. 

h.  Kecamatan Bontomarannu dari Distrik Borongloe, Manuju dan Borisallo.
44

 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang 

perluasan Kotamadya Ujung Pandang sebagai Ibukota Propinsi, Pemerintah 

Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa menyerahkan 2 (dua) Kecamatan yang ada di 

wilayahnya, yaitu Kecamatan Panakkukang dan sebagian Kecamatan Tamalate 

dan Desa Barombong Kecamatan Pallangga (seluruhnya 10 Desa) kepada 

Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang. Terjadinya penyerahan sebagian wilayah 

tersebut, mengakibatkan makna samarnya jejak sejarah Gowa di masa lampau, 

terutama yang berkaitan dengan aspek kelautan pada daerah Barombong dan 

sekitarnya. Hal ini mengingat, Gowa justru pernah menjadi sebuah Kerajaan 

Maritim yang pernah jaya di Indoneia Bagian Timur, bahkan sampai ke Asia 

Tenggara. Dengan dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 51 tahun 1971, maka 

praktis wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa mengalami perubahan yang 

sebelumnya terdiri dari 8 (delapan) Kecamatan dengan 56 Desa menjadi 7 (tujuh) 

Kecamatan dengan 46 Desa. Sebagai akibat dari perubahan itu pula, maka 

Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa berupaya dan menempuh kebijaksanaan-

kebijaksanaan yang didukung oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi 

Selatan dengan membentuk 2 (dua) buah Kecamatan yaitu Kecamatan Somba 
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Opu dan Kecamatan Parangloe. Guna memperlancar pelaksanaan pemerintahan 

dan pembangunan masyarakat Kecamatan Tompobulu, maka berdasarkan Surat 

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Selatan 

No.574/XI/1975 dibentuklah Kecamatan Bungaya hasil pemekaran Kecamatan 

Tompobulu. Berdasarkan PP  No. 34 Tahun 1984, Kecamatan Bungaya di 

defenitifkan sehingga jumlah kecamatan di Kabupaten Gowa menjadi 9 

(sembilan).
45

 

Selanjutnya pada tahun 2006, jumlah kecamatan di Kabupaten Gowa telah 

menjadi 18 kecamatan akibat adanya pemekaran di beberapa kecamatan dengan 

jumlah desa/kelurahan definitif pada tahun 2006 sebanyak 167 dan 726 

dusun/lingkungan. Dalam sejarah perkembangan pemerintahan dan pembangunan 

mulai dari zaman kerajaan sampai dengan era kemerdekaan dan reformasi, 

wilayah Pemerintah Kabupaten Gowa telah mengalami perkembangan yang 

cukup pesat. Sebagai daerah agraris yang berbatasan langsung dengan Kota 

Makassar Ibu Kota Propinsi Sulawesi Selatan menjadikan Kabupaten Gowa 

sebagai daerah pengembangan perumahan dan permukiman selain Kota Makassar. 

Kondisi ini secara gradual menjadikan daerah Kabupaten Gowa yang dulunya 

sebagai daerah agraris sentra pengembangan pertanian dan tanaman pangan yang 

sangat potensial, juga menjadi sentra pelayanan jasa dan perekonomian. Dalam 

sejarah keberadaan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II sejak tahun 

1957  sampai sekarang telah mengalami 12 (dua belas) kali pergantian Bupati. 11 

(sebelas) kali diantaranya berdasarkan pengangkatan secara langsung oleh 
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Menteri Dalam Negeri. Satu kali berdasarkan hasil pemilihan secara langsung 

oleh rakyat Kabupaten Gowa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 

berikut.
46

 

Tabel 1.1 Bupati Kabupaten Gowa Dari Tahun 1957 sampai 

sekarang. 

No Nama Tahun 

1 Andi Idjo Karaeng Lalolang 1957-1960 

2 Andi Tau 1960-1967 

3 H. M. Yasin Limpo Karetaker 

4 Andi Bachtiar Karetaker 

5 K. S. Mas‟ud 1967-1976 

6 H. Muhammad Arif Sirajuddin 1976-1984 

7 H. A. Kadir Dalle 1984-1989 

8 H. A. Aziz Umar 1989-1994 

9 H. Syahrul Yasin Limpo, SH., M.Si 1994-2002 

10 Drs. H. Hasbullah Djabar, M.Si 2002-2004 

11 H. Andi Baso Machmud Karetaker 

12 H. Ichsan Yasin Limpo, SH. 2005-1015 

13 Adnan Purichta Ichsan SH, MH 2015-sekarang 

 

2. Letak Geografis 

Kabupaten Gowa adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi 

Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Sungguminasa. 

Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.883,32 km² atau sama dengan 3,01% dari 

luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan berpenduduk sebanyak ± 652.941 

                                                           
46

 Gowakab.go.id. Di akses pada tanggal: Sabtu, 7 maret 2020 pukul 14.21. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Tingkat_II
https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi
https://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi_Selatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi_Selatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Ibu_kota
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Sungguminasa


 

47 
 

jiwa, dimana bahasa yang digunakan di kabupaten ini adalah bahasa Makassar 

dengan suku Konjo Pegunungan yang mendiami hampir seluruh Kabupaten 

Gowa. Penduduk di kabupaten ini mayoritas beragama Islam. Kabupaten ini 

berada pada 12°38.16' Bujur Timur dari Jakarta dan 5°33.6' Bujur Timur dari 

Kutub Utara. Sedangkan letak wilayah administrasinya antara 12°33.19' hingga 

13°15.17' Bujur Timur dan 5°5' hingga 5°34.7' Lintang Selatan dari Jakarta. 

Kabupaten yang berada pada bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan ini 

berbatasan dengan 7 kabupaten/kota lain, yaitu di sebelah Utara berbatasan 

dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Di sebelah Timur berbatasan 

dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba, dan Bantaeng. Di sebelah Selatan 

berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Jeneponto sedangkan di bagian Barat 

berbatasan dengan Kota Makassar dan Takalar. Wilayah Kabupaten Gowa terbagi 

dalam 18 Kecamatan dengan jumlah Desa/Kelurahan definitif sebanyak 169 dan 

726 Dusun/Lingkungan. Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar berupa dataran 

tinggi berbukit-bukit, yaitu sekitar 72,26% yang meliputi 9 kecamatan yakni 

Kecamatan Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, 

Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu. Selebihnya 27,74% berupa dataran 

rendah dengan topografi tanah yang datar meliputi 9 Kecamatan yakni Kecamatan 

Somba Opu, Bontomarannu, Pattallassang, Pallangga, Barombong, Bajeng, 

Bajeng Barat, Bontonompo dan Bontonompo Selatan.
47

 Berikut adalah tabel 

mengenai pembagian luas wilayah kabupaten Gowa. 
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Tabel 1.2 Pembagian wilayah Kabupaten Gowa. 

No Kecamatan 

 

Luas 

(km
2
) 

Persentase 

(%) 

Jumlah 

Desa/Kelurahan 

1 Bontonompo 30,39 1,61 14 

2 Bontonompo selatan 29,24 1,55 9 

3 Bajeng 60,09 3,19 14 

4 Bajeng Barat  19,04 1,01 7 

5 Pallangga 48,24 2,56 16 

6 Barombong 20,67 1,10 7 

7 Sumba Opu 28,09 1,49 14 

8 Bontomarannu 52,63 2,79 9 

9 Pattallassang 84,96 4,51 8 

10 Parangloe 221,26 11,75 7 

11 Manuju 91,90 4,88 7 

12 Tinggimoncong 142,87 7,59 7 

13 Tombolo Pao 251,82 13,37 9 

14 Parigi 132,76 7,05 5 

15 Bungayya 175,53 9,32 7 

16 Bontolempangan 142,46 7,56 8 

17 Tompobulu 132,54 7,04 8 

18 Biringbulu 218,84 11,62 11 

Jumlah  1.883,33 100,00 167 

 

 Topografi Kabupaten Gowa sebagian besar berupa dataran tinggi 

berbukit-bukit, yaitu sekitar 72,26% yang meliputi 9 kecamatan yakni  Kecamatan 

Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, 

Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu. Selebihnya 27,74% berupa dataran 
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rendah dengan topografi tanah yang datar meliputi 9 Kecamatan 

yakni  Kecamatan Somba Opu, Bontomarannu, Pattallassang, Pallangga, 

Barombong, Bajeng, Bajeng Barat, Bontonompo dan Bontonompo Selatan.Dari 

total luas Kabupaten Gowa, 35,30% mempunyai kemiringan tanah di atas 40 

derajat, yaitu pada wilayah Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya, 

Bontolempangan dan Tompobulu.Dengan bentuk topografi wilayah yang 

sebahagian besar berupa dataran tinggi, maka wilayah Kabupaten Gowa  dilalui 

oleh 15 sungai besar dan kecil yang sangat potensial sebagai sumber tenaga listrik 

dan untuk pengairan. Salah satu diantaranya sungai terbesar di Sulawesi Selatan 

adalah sungai Jeneberang dengan luas 881 Km2 dan panjang 90 Km.Di atas aliran 

sungai Jeneberang oleh Pemerintah Kabupaten Gowa yang bekerja sama dengan 

Pemerintah Jepang, telah membangun proyek multifungsi DAM Bili-Bili dengan 

luas + 2.415 Km2 yang dapat menyediakan air irigasi  seluas + 24.600 Ha, 

komsumsi air bersih (PAM) untuk masyarakat Kabupaten Gowa dan Makassar 

sebanyak 35.000.000 m3 dan untuk pembangkit tenaga listrik tenaga air yang 

berkekuatan 16,30 Mega Watt. Seperti halnya dengan daerah lain di Indonesia, di 

Kabupaten Gowa hanya dikenal dua musim, yaitu musim kemarau dan musim 

hujan. Biasanya musim kemarau dimulai pada Bulan Juni hingga September, 

sedangkan musim hujan dimulai pada Bulan Desember hingga Maret. Keadaan 

seperti itu berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan, yaitu 

Bulan April-Mei dan Oktober-November. Curah hujan di Kabupaten Gowa yaitu 

237,75 mm dengan suhu 27,125°C. Curah hujan tertinggi yang dipantau oleh 

beberapa stasiun/pos pengamatan terjadi pada Bulan Desember yang mencapai 
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rata-rata 676 mm, sedangkan curah hujan terendah pada Bulan Juli - September 

yang bisa dikatakan hampir tidak ada hujan.
48

  

Salah satu kecamatan yang akan kita bahas di sini adalah Kecamatan 

Parangloe. Kecamatan tersebut adalah salah satu kecamatan yang berlokasi di 

Kabupaten Gowa, dibangun sesuai dengan Peraturan daerah No. 7 Tahun 2005, 

secara terstruktur Kecamatan tersebut dibagi menjadi tujuh Desa dan Kelurahan 

yaitu Keluraahan Lanna, Keluurahan Boontoparang, Desaa Borisaallo, Desaa 

Lonjooboko, Desa Belapuunranga, Dsa Belaabori, Desa Bontookassi, Kecamatan 

Paraangloe, dengan luas wilayah kurang lebih  221,26 KM², kecamatan Parangloe 

ini sendiri terdiri dari 20 Dusun atau Lingkungan, 48 RK/RW dan 108 RT, berada  

di dataran tinggi yang berbatasan dengan  wilayah sebelah utara dengan 

Kabupaten Maros, bagian  selatan berbaatasan dengan Kecamatan Manuju,bagian 

barat berbatasan deangan Kecamatan Pattallasang dan Kecamatan Bontomarannu, 

bagian timur berbatasan dengan Keccamatan Tinggimoncong, dengan ketinggian 

92 sampai 750 meter dari permukaan laut. Ibu kota kecamatan Parangloe berada 

dikelurahan Lanna yang berjarak kurang lebih 40 KM dari ibu kota Kabupaten 

Gowa yaitu Ssungguminasa yang dapat ditempuh sekitar 45 menit. Adapun 

jumlah Penduduk Kecamatan Parangloe sebanyak 19.592 jiwa, laki-laki  9.031 

jiwa dan perempuan 10.561 jiwa, mayoritas penduduk Kecamatan Parangloe 100 

persen beragama islam sebagaimana daerah yang berada di sekitarnya. Adapun 

Fasilitas umum pendidikan yang berada di Kecamatan Parangloe yaitu 7 unit  

PAUD SPAS, 1 unit PAUD pusat, 6 Unit Taman Kanak-Kanak, 4 unit Sekolah 
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Dasar Negeri, 12 unit Sekolah Dasar Inpres, 2 unit SD Transmigrasi, 2 unit 

Sekolah Menengah Pertama, 1 unit Sekolah Menengah Atas, 1 unit Madrasah 

Tsanawiyah dan 1 unit Madrasah Aliyah, adapun fasilitas umum kesehatan yaitu 

Puskeesmas Parangloe dan Pustu 7 unit.49 

Sebagai salah satu kecamatan yang tergabung dalam satuan daerah 

pengembangan B, wilayah ini diprioritaskan adalah pengembangan dibidang 

pertaniian, induustri, pertambaangan, pariwisaata dan jasa. Salah satunya adalah 

Keberadaan waduk serba guna Bili-Bili yang berfungsi sebagai pengendali banjir 

daerah hilir, pemasok air keperluan air minum, industri dan irigasi, PLTA dan 

perikanan darat yang menurun karena adanya bencana alam Bawakaraeng yang 

menyebabkan air berkeruh dan banyak endapan lumpur diarea DAM Bili-Bili 

sehingga diperlukan penanganan cukup serius dalam pemulihan fungsinya. Secara 

umum fungsi Bili-Bili sejak tahun 1998 , tetapi ada beberapa permasalahan utama 

yang dihadapi oleh masyarakat wilayah ini sebagai berikut : 

1. Bendungan Bili-bili elum berfungsi dengan baik pasca bencana. 

2. Lahan yang digunakan untuk sector pertanian masih mengandalkan curah 

hujan sehingga produksinya belum optimal. 

3. Tanaman buah-buahan seperti mangga, rambutan, serta sayur mayur sangat 

berpotensi untuk dikembangkan, tetapi belum berjalan dengan baik dan dapat 

menunjang kelestarian lingkungan DAM Bili-Bili sebagai obyek wisata. 

4. Slain itu ada beberapa komoditas yang berpotensi dikembangkan yaitu 

tanaman perkebunan seperi jambu mete, tanaman obat-obatan, sektor 
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perikanan budidaya kolam dan sungai/kerambah, serta sektor peternakan ternak 

sapi potong, kerbau dan kambing. 

5. Sarana transportasi dan fasilitas umum seperti jalan yang tidak memadai, sebai 

contoh jalan penghubung antar dea, antar dusun dan lingkungan yang perlu di 

tingkatkan. 

6. Rendahnya tingkat pendidikan dan ketrampilan tenaga kerja. 

3. Karakteristik penduduk 

Kabupaten Gowa adalah salah satu daerah tingakt II di provinsi Sulawesi 

Selatan Indonesia. Ibu kota Kabupaten ini terletak di Kota Sungguminasa. 

Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.883,32 km
2 

atau sama dengan 3,01 % dari 

luas wilayah provinsi Sulawesi Selatan dan berpenduduk sebanyak 652.941 jiwa, 

dimana bahasa yang digunakan di Kabupaten ini adalah bahasa Makassar dengan 

suku Konjo pengunungan yang hampir seluruh Kabupaten Gowa. Penduduk di 

kabupaten ini mayoritas beragama islam.
50

 Dan ada juga yang bergama non islam 

sepert di salah satu kecamatan Tombolo Pao yyang bernama dusun Balang Buki. 

Tabel 1.3 jumlah penduduk kabupaten gowa menurut kecamatan 

dan jenis kelamin, pada pertengahan tahun 2017.
51

 

No  Kecamatan Laki – Laki Perempuan Jumlah 

 (1) (2) (3) (4) 

1. Bontonompo 20.086 22.024 42.110 

2. Bontonompo Selatan 14.387 15.495 29.882 
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3. Bajeng 34.487 35.240 69.727 

4. Bajeng Barat 12.220 12.886 25.106 

5. Pallangga 61.340 62.709 124.049 

6. Barombong 19.898 20.364 40.262 

7. Somba Opu 83.828 84.193 168.021 

8. Bontomarannu 17.661 17.902 35.563 

9. Pattallassang 12.229 12.137 24.366 

10. Parangloe 9.104 9.593 18.643 

11. Manuju 7.271 7.786 15.057 

12. Tinggimoncong 11.902 12.163 24.065 

13. Tombolo Pao 14.955 14.508 29.463 

14. Parigi 5.964 6.744 12.708 

15. Bungayya 7.900 8.586 16.468 

16. Bontolempangan 5.802 8.568 16.468 

17. Tompobulu 13.840 14.864 28.704 

18. Biringbulu 15.360 16.320 31.680 

 JUMLAH  368.234 379.966 748.200 

 

4. Bagaimana pengelolaan lingkungan hidup Sungai JeneBerang 

selanjutnya pasca bencana banjir ? 

Maraknya kerusakan lingkungan hidup telah menimbulkan dampak yang 

sangat merugikan bagi ummat manusia, yang di pengaruhi oleh bebrapa faktor 

baik dari faktor alam maupun faktor manusia , faktor alam berupa tsunami, 

longsor, dan kemudian faktor manusia ada seperti penggalian bahang tambang 

yang tidak sesuai prosedur pertambangan pencemaran air dan lain lain. Maka dari 
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itu perlu di perhatikan bagaimana pengelolaan lingkungan hidup agar kita semua 

terhindar dari hal – hal yang tidak kita inginkan. 

Pengelolaan lingkungan hidup bukan semata mata menjadi tanggung 

jawab pemerintah, akan tetapi juga menjadi tanggung jawab  swasta dan 

masyarakat, sangat penting dan perang sertanya dalam melaksanakan 

kebijaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup.  Negara hukum sebagai salah satu  

konsep yang mapan termasuk dalamnya meliputi perangkat negara , khususnya 

perangkat pemerintah yang dalam tindakan – tindakannya baik terhadap para 

warga negara maupun dalam hubungannya dengan institusi negara lain. Tidak 

boleh sewenang-wenang melainkan harus memperhatikan peraturan – peraturan 

hukum yang berlaku. Begitu pun dengan para anggota masyarakat, dalam 

hubungan kemasyarakatan juga harus tunduk kepada peraturan hukum yang 

berlaku. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban berperan serta dalam rangka 

pengelolaan lingkungan hidup, sehingga dapat tercapai kelestarian fungsi 

lingkungan hidup.
52

 Hubungan yang baik antara pemerintah, perangkat 

pemerintah serta masyarakat sangatlah di butuhkan dalam menjaga kelestarian 

lingkungan hidup. Hubungan yang di maksud dapat berupa gotong royong. 

Pada dasarnya tuhan menciptakan manusia sebagai khalifah yang berarti 

pengganti, pemimpin, ataupun dalam pemaknaan lain bermakna pengurus alam 

semesta, memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam menjaga 

keseimbangan baik itu terhadap pencipta maupun terhadap sesama mahluk 

lainnya. Sebagai mahluk yang memiliki penciptaan yang paling sempurna, 
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manusia seyogyanya bisa memperlihatkan akan posisi derajatnya sebagai khalifah 

di muka bumi. Namun semakin manusia memperlihat tingkat derajatnya dengan 

pemikirannya, semakin ada yang dirugikan olehnya tak terlebih lagi terhadap 

lingkungan. Pepohonan ditebang, akar rumput dimatikan, sungai-sungai digali 

kemudian dijadikan tambang demi mendapatkan kepuasan materi.  

Sehingga atas kesadaran inilah peneliti mencoba mentelaah berbagai kasus 

yang ada yang bersentuhan langsung dengan lingkungan. Parangloe adalah salah 

satu daerah tambang di kabupaten gowa, sebagai daerah dengan kondisi geografis 

tepat dibawa kaki gunung bawakaraeng, tentu hal ini menjadi keuntungan dari 

segi kekayaan alam. Tanah yang subur, jalur sungai yang panjang telah 

dimanfaatkan masyarakat sebagai ladang mata pencaharian. Simbiosis parasitisme 

adalah kata yang paling tepat untuk menggambarkan akan kondisi manusia 

dengan alam. Manusia terus malakukan eksplorasi dan ekspansi, dilain sisi tidak 

ada tindakan reboisasi dan reklamasi atas kerusakan yang ditimbulkan. Maka dari 

itu hal ini perlu menjadi perhatian kita bersama baik dari pemerintah ataupun 

masyarakat secara umum dalam menyelesaikan masalah lingkungan. Seperti apa 

yang telah diutarakan oleh salah satu informen setelah peneliti melakukan 

penelitian bahwa”.  

1. Bapak camat Kecamatan Parangloe 

“...jadi begini kita itu manusia, Tuhan juga yang mengatur semua itu jadi 
banyak persepsepsi bahwa banyak penambang di samping juga terkait 
dengan penambang itu kalau tidak di ambil atau di biarkan begitu saja bisa 
tertimbung itu bendungan, namanya musibah wallahu A‟lam, jadi banyak 
persepsi yang mengatakan bahwa banjir ini karena adanya penambang ada 
dampak negatif ada dampak positifnya, terkait itu pertambangan awalnya di 
kabupaten sekarang kan di provinsi. Terkait dengan itu banyak penambang 
yang ketika mau menambang kita arahkan suatu komando harus di bawah 
naungan Perusda. Tapi banyak yang menjadi simalakama barang kali, tapi 
ujung ujungnya kalau negatifnya di bilang banyak, dan dampak positif juga 
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banyak, misal pegerukan sedimen, pertambangan ini di lakukan di bawah 
naungan Perusda supaya ada PAD masuk, untuk pembangunan. Mengenai 
tambang liar sudah beberapakali tim dari Kabupaten untuk melakukan 
operasi tapi operasi itu bocor dan kemudian penmbang meninggalkan lokasi 
pada saat di lakukan operasi, kalau tidak memiliki izin ya di tangkap saja, ya 
namanya masyarakat ada yang taat dan ada yang lalu lintas. Mengenai 
masyarakat yang protes tentu ada, ya kami berhentikan tambang ini seperti 
sawah. Dan sudah di tangani oleh “pompengan” atau BBWSPJ yang 
melakukan kordinasi dengan Pemda dan Perusda. BBWSPJ ini mengikat 
tiga sungai yaitu Sinjai, Bone, Gowa. Masalah caleg yang menunggangi 
pertambangann atau tambang yang menunggangi caleg tergantung dari 
personnya dan selama ini belum ada.”

53
 

 
BBWSPJ adalah singkatan dari Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan 

Jeneberang yang bertujuan untuk memantau perkembangan bili – bili seperti 

pengerjaan proyek infrastruktur milasnya irigasi, bendungan yang akan di 

peruntukkan oleh orang banyak, BBWSPJ ini sendiri tidak hanya mengawasi 

masalah pembangunan, tetapi mengawasi mengenai lingkungan yang ada di 

sepanjang sungai Jeneberang, seperti dengan adanya pertambangan yang 

menyebabkan kerusakan baik kecil maupun besar terutama kepada penambang 

yang nakal atau liar. 

 Dan sebagai timbal balik antara masyarakat yang membutuhkan hasil dari 

pertambangan ini yang di angkut dari  Parangloe ke Makassar dan sekitarnya ada 

efek negatif seperti di katakan oleh bapak Camat bahwa sampah dari Makassar di 

angkut ke Parangloe dan di tumpahkan di sana oleh supir truk yang akan 

membawa hasil tambang kembali ke Makassar. kerusakan juga di akibatkan oleh 

beberapa truk yang tidak taat peraturan misalnya yang kelebihan muatan, ada 

yang tidak menutup muatan memakai tenda. Guna menjaga infrastruktur jalan dari 

kerusahkan hingga mengurangi angka kecelakaan lalu lintas tersebut, Kementrian 
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Perhubungan menerbitkan surat edaran Nomor SE 21 Tahun 2019 tentang 

Pengawasan Terhadap Mobil Barang atas Pelanggaran Muatan Lebih (Over 

Loading) dan/atau Pelanggaran Ukuran Lebih (Over Dimension). Dalam surat 

edaran yang telah ditetapkan pada  11 Oktober 2019 oleh Menteri Perhubungan 

Budi Karya Sumandini ini, dijekaskan bahwa pengawasan akan di lakukan 

terhadap mobil barang. Selain itu kemenhub akan mengawasi dan melaksanakan 

penegakan hukum secara tegas terhadap pelanggaran muatan lebih/atau ukuran 

lebih. 
54

  Dengan adanya surat edaran Nomor SE 21 Tahun 2009 merupakan salah 

satu bentuk keseriusan dari Kementrian Perhubungan dalam menanggapi hal 

tersebut, yang di mana di mulai dari pengawasan sampai sanksi hukum yang 

tegaskepada pelanggar. Berikut ini salah satu gambar mobil dam pasir yang 

memenuhi persyaratan untuk pengangkutan pasir . 

 

 

Gambar 1 : mobil truk dam pasir tanpa penutup/tenda 
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Gambar 2: mobil dam pasir memakai tenda 

 

Gambar di atas adalah perbedaan antara  mobil dam pasir yang sesuai 

aturan pada saat mengangkut pasir hasil tambang, di mana pada gambar pertama 

tidak memakai penutup bak berupa tenda yang bisa mengakibatkan debu pasir 

yang bisa menhalangi penglihatan pengendara yang berada di belakan mobil 

tersebut. 

Dampak nyata yang ditimbulkan  oleh muatan berlebih (overloading) atau 

kendaraan truk bertonase berat adalah kerusakan jalan sebelum periode/ umur 

teknis rencana tercapai, dimana jalan merupakan sarana untuk publik jika 

kerusakan jalan memperpendek umur jalan, maka dibutuhkan dana untuk 

memperbaiki kembali jalan yang rusak. Kalau kerusakan itu tidak terjadi, 

anggaran dana tersebut bisa digunakan oleh pemerintah untuk membangun jalan 

didaerah terisolir. Menurut Bina Marga No. 03/MN/B/1983 tentang manual 

pemeliharaan jalan, jenis kerusakan jalan digolongkan sebagai berikut: 

a.  Kerusakan fungsional, dimana struktur jalan tidak dapat lagi melayani 

lalu lintas sesuai dengan fungsi yang diharapkan, yaitu aman dan 
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nyaman. Kerusakan ini dapat dilihat dari tingkat ketidakrataan 

permukaan jalan. 

b. Kerusakan struktural, kerusakan terjadi pada satu atau lebih lapis 

pengkerasan. Kerusakan ini bersifat progresif, jika tidak ditangani akan 

cepat menjadi kerusakan yang lebih besar. Pengawasan jalan umum 

bagi kendaraan angkutan barang oleh pemerintah daerah melalui Dinas 

Perhubungan dengan melakukan pembinaan untuk meningkatkan 

ketaatan/kewajiban penanggung jawab usaha dan/atau pengguna atau 

pemegang izin jalan umum, pembinaan berupa pemberian penyuluhan 

mengenai peraturan daerah ini. 
55

 

 Tidak bisa di pungkiri bahwa kerusakan kerusakan itu tidak terjadi dengan 

melihat fakta yang ada di lapangan, yang di mana kebanyakan mobil dam pasir 

kelebihan muatan dan tidak menutup bak memakai tenda, efek dari itu ya bisa 

memperpendek usia jalan aspal atau rusah lebih cepat dari waktu yang sudah di 

perkirakan, Kalau kerusakan itu tidak terjadi, anggaran dana tersebut bisa 

digunakan oleh pemerintah untuk membangun jalan didaerah terisolir. Dan kalo 

sebaliknya bisa jadi anggara itu di pergunakan untuk membenahi lagi jalanan yang 

rusak. 

2. Bapak kasubag Perencanaan dan pelaporan.  

“...apabila terjadi pengrusakan lingkungan  atau pencemaran lingkungan kita 
langsung turun tangan satu hari, mengenai sampah yang di angkut dari 
Makassar ke Parangloe kami baru mendengar, karena tidak ada rekomendasi 
dan itu akan menjadi temuan, karena seperi itu kalo tidak memiliki  izin itu 
akan  menjadi  kasus dan ada yang namanya pengelolaan sampah terpadu, 
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dan sekarang masih menjadi wacana. Kalau kita di sini lebih spesifik ke 
lingkungannya, saya rasa itu semua ada pengaruhnya dan itu nanti ada 
kebijakannya pak bupati yang merupakan aplikasi Lapor dan kita akan 
aplikasikan masyarakat, dan ketika kita sudah turun kelapangan itu sudah 
terjawab apa yang masyarakat inginkan, kiya cek dulu, baru kita tindaki 
kalau memang menyalahi aturan, dan ada yang beberapa yang sudah kita 
tindaki berupa teguran, apalikasi yang di gunakan adalah aplikasi SP4N 
LAPOR yang merupakan  salah satu bentuk kepedulian bapak bupati, yang 
di gunakan untuk mengakses atau  melaporkan  masalah lingkungan. Ketika 
di katakan tidak ada pengawasan itu tidak benar karena kita selalu 
mengawasi dan selalu gerak cepat.

56
 

 

Pengawasan pelayanan publik melalui penanganan pengaduan masyarakat 

diharapkan dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, mengurangi potensi 

konflik sehingga membantu terciptanya rasa aman di tengah-tengah masyarakat. 

Namun dalam praktik, pengelolaan pengaduan masyarakat di masing-masing 

organisasi penyelenggara pelayanan publik belum efektif dan terintegrasi. 

Akibatnya, dapat terjadi duplikasi penanganan atau bahkan bisa terjadi suatu 

pengaduan tidak ditanganai oleh satu pun organisasi penyelenggara dengan alasan 

bukan merupakan bidang tugasnya. Ke depan, hal seperti itu tidak boleh terjadi 

lagi dengan hadirnya SP4N/LAPOR yang diterapkan secara nasional oleh seluruh 

instansi pemerintah pusat maupun daerah. Dijelaskan, SP4N dibentuk untuk 

merealisasikan kebijakan No Wrong Door Policy, yang menjamin hak masyarakat 

agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun akan disalurkan kepada 

penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menangani. Tujuan dibentuknya 

SP4N antara lain, agar penyelenggara pelayanan publik dapat mengelola 

pengaduan dari masyarakat secara sederhana, cepat, tepat, tuntas, terkoordinasi 

dengan baik. Pembentukan SPAN juga bertujuan agar penyelenggara memberikan 
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akses untuk partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan, dan tentu 

saja meningkatkan kualitas pelayanan publik. Adapun LAPOR! (layanan aspirasi 

dan pengaduan online rakyat), merupakan layanan penyampaian semua aspirasi 

dan pengaduan masyarakat secara online yang dikelola oleh Kantor Staf 

Kepresidenan. “LAPOR! telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan 

pelayanan publik nasional berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 3 tahun 

2015,” imbuh Menteri.  Ketentuan tersebut mengamanatkan kepada seluruh 

pemerintah daerah yang telah menyelenggarakan pengelolaan pengaduan 

pelayanan publik berbasis teknologi informasi, agar terintegrasi dengan LAPOR!. 

Integrasi itu mencakup pengaduan antar instansi, lintas instansi, dari unit terbawah 

sampai unit teratas.
57

 SP4N  LAPOR ini di nilai sangat efektif karena mengikuti 

perkembangan zaman sekarang yang serba tekhnologi dan canggih, di samping itu 

pembuat laporan juga mudah mendapat respon atau timbal balik dari apa yang di 

laporkan sehingga ini sangat efektif di gunakan. 

Sebagai salah satu bentuk kepedulian pemerintah kabupaten Gowa dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan terutama pelayanan publik diera millenial ini, 

dengan diluncurkannya Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 

Nasional (SP4N) melalui Layanan Aspirasi Online Rakyat (LAPOR) atau lebih 

dikenal dengan SP4N LAPOR yang resmi diluncurkan oleh bapak  Adnan 

Purichta Ichsan selaku Bupati Kabupaten Gowa didampingi oeleh bapak H 

Muchlis selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa yang berlokasi diBaruga 

Karaeng Pattingaloang. Seiring dengan kemajuan tekhnologi pada saat ini sistem 
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pengaduan pelayanan publik tersebut tidak lagi di lakukan secara manual tetapi 

melalui Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat LAPOR. Tak 

hanya itu bapak Alimuddin mengatakan SP4N LAPOR ini terhubung langsung 

dengan pemerintah pusat, sehingga segala bentuk pengaduan akan terlihat dan 

terpantau seberapa banyak pengaduan yang di laporkan dan  bagaimana tindak 

lanjut dari pengaduan itu sendiri.
58

 Dapat di simpulkan bahwa salah satu bentuk 

perhatian pemerintah terhadap lingkungan adalah dengan cara di luncurkannya 

sebuah aplikasi yang berama SP4N LAPOR yang mana aplikasi ini bisa di akses 

langsung oleh masyarakat yang ingin melaporkan mengenai pengaduan 

pelayananan publik seperi kerusakan lingkungan hidup yang terjadi di wilayahnya 

sebagai salah satu contoh kerusakan akibat tambang galian jenis C yang sedang 

merajalela di salah satu kecamatan Parangloe. Semisal pelebaran wilayah tambang 

sehingga merusak sawah masyarakat yang  melebihi ukuran dari tanah yang 

semestinya menjadi lokasi tambang. Dengan adanya apalikasi SPAN LAPOR ini 

sangat memudahkan masyarakat mengeluarkan unek uneknya kepada pemerintah 

setempat atau yang bersangkutan. Berikut ini tampilan dari aplikasi SP4N 

LAPOR yang dapat di gunakan sebagai tempat pegaduan publik.  
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Sumber: lapor. Kalselprov.go.id 

 

    

      Sumber : blog.lapor.go.id 

  Dari gambar di atas dapat di ketahui cara melapor yang baik, dan 

pengelola dari lapor itu sendiri. Sebagai mana awal dan maksud di luncurkannya 

aplikasi SP4N LAPOR di kabupaten Gowa sebagai media pengaduan publik.  
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  Dengan adanya SPAN LAPOR ini membuktikan bahwa pemerintah 

kabupaten Gowa telah memperilihatkan keseriusan dalam mengatasi 

permasalahan publik terutamayang terjadi di kecamatan Parangloe, ini berarti 

mereka telah mengatur dan mengurus daerah pimpinannya sesui dengan 

kemampuan.  Sesuai Undang-undang No. 22/1999 tentang otonomi daerah adalah 

pelimpahan wewenang kepada daerah untuk mengurusi daerahnya sesuai dengan 

UU kerangka NKRI. Di mana Otonomi daerah pada dasarnya hak, wewenang dan 

kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Otonomi 

daerah sebagai wujud dari dianutnya asas desentralisasi di harapkan akan dapat 

memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. 
59

 berbicara mengenai 

hak di mana masyarakat berhak melaporkan apa yang menjadi pokok masalah 

yang terjadi di sekitar mereka dalam hal ini yang berkaitan dengan masalah 

publik, SPAN LAPOR akan mempemudah pengaduan masayarakat yang 

merupakan pelayananan bebasis online yang di programkan oleh pemerintah 

Kabputen Gowa. 

1. Pihak pertambangan 

“...Menurut saya tidaklah tepat jika pertambangan disungai yang 

menyebabkan banjir. Justru dengan  adanya aktivitas pertambangan dalam 

hal ini pengambilan material berupa pasir, batu kali dan sebagainya 

disungai dapat membuat sungai menjadi semakin dalam dan membuat 

semakin banyak air yang ditampung. Mari kita kita lihat pada awal tahun 

2019 di daerah kabupaten Gowa akibat DAM atau bendungan kecil yang 

di buat di atas bendungan induk bili bili tidak di ambil batu san pasirnya 

membuat fungsi DAM tersebut kurang dan akibatnya air besar yang 

berasal dari hulu tidak terbendung dan hampir membuat air di bendungan 

bili bili meluap. Akhirnya pintu bendungan di buka lebar dan membuat air 

deras itu menyapu bersih seluruh di sekitaran sungai termasuk rumah 

warga. Hal ini karena pendangkalan yang terjadi akibat material yang 
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berasal dari hulu sungai itu menumpuk dan akhirnya terjadi pendangkalan. 

Tidak ada kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat kegiatan 

pertambangan disungai, kerusakan lingkungan terjadi apabila kegiatan 

pertambangan di lakukan didaerah persawahan atau didaerah daratan yang 

tidak semestinya ditambang atau dalam hal ini lokasi itu bisa dijadikan 

pemukiman penduduk..”
60

 

“Tentu saja tidak ada pajak yang harus dibayarkan kepada daerah, melalui 

retribusi yang di bayarkan di setiap chech point yang ada dipinggir jalan 

dan timbangan khusus angkutan barang yang ada ditiap tiap daerah. 

tambang yang kami miliki tidak di tunggangi oleh orang-orang yang punya 

kepentingan politik. Namun beberapa tambang justru orang yang 

berpolitik tersebut justru yang memiliki perusahaan tambang. Seperti yang 

saya sampaikan tadi bahwa sawah bukanlah lokasi yang tepat untuk 

dijadikan lokasi pertambangan, dan lokasi tambang kami ada di sungai 

yang berada di hulu bendungan bili bili yang yang artinya sungai tersebut 

harus ditambang karena jika tidak material  pasir dan batu akan menumpuk 

dan membuat bendungan bili bili mengalami pendangkalan.”
61

  

  Usaha Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam 

rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara yang 

meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, 

penambangan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta 

kegiatan pasca tambang (Pasal 1 butir 6 Undang-Undang No.4 tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara). Pertambangan mempunyai beberapa 

karakteristik, yaitu tidak dapat diperbaharui (non renewable), mempunyai resiko 

relatif lebih tinggi dan pengusahaannya mempunyai dampak lingkungan baik fisik 

maupun lingkungan yang relatif lebih tinggi dibandingkan pengusahaan komoditi 

lain pada umumnya.2 Pada dasarnya, karena sifatnya yang tidak dapat 

diperbaharui tersebut pengusaha pertambangan selalu mencari cadangan terbukti 

(proven reserves) baru. Cadangan terbukti berkurang dengan produksi dan 
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bertambah dengan adanya penemuan. Ada beberapa macam resiko di bidang 

pertambangan, yaitu resiko geologi (eksplorasi) yang berhubungan dengan 

ketidakpastian penemuan cadangan (produksi), resiko teknologi yang 

berhubungan dengan ketidakpastian biaya, resiko pasar yang berhubungan 

perubahan harga dan resiko kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan 

perubahan pajak dan harga domestic.  Resiko-resiko tersebut berhubungan dengan 

besaran yang mempengaruhi keuntungan usaha, yaitu produksi, harga, biaya dan 

pajak usaha yang mempunyai resiko lebih tinggi menuntut pengembalian 

keuntungan (rate of return) yang lebih   tinggi. 
62

   

  Dari hasil wawancara bersama salah satu perwakilan perusahaan tambang 

ini sangatlah berbeda dari apa yang di katakan oleh beberapa narasumber 

sebelumnya, yang mana tentu di lakukan pembelaan atas tambang yang dia kelola. 

Sehingga dengan hasil wawancara bersama para pemerintah dan perwakilan dari 

pihak pertambangan kita dapat menarik kesimpulan bahwa kebijakan lingkungan 

ini atau pengelolaan lingkungan seimbang  antara dampak positif dan negatif, 

terutama untuk masyarakat sekitar dan perusahaan daerah yang di mana hal ini di 

sebut pajak. 

5. Bagaimana tanggapan masyarakat sekitar wilayah sungai Jeneberang 

tentang perusahaan tambang yang masi beroprasi sampai saat ini ? 

  Secara sederhana pertambangan dapat diberi pengertian, adalah suatu 

kegiatan yang dilakukan dengan penggalian ke dalam tanah (bumi) untuk 
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mendapatkan sesuatu yang berupa hasil tambang ( mineral, minyak, gas bumi dan 

batu bara). Adapun pengertian pertambangan dalam pasal 1 angka 1 Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan adalah sebagian atau seluruh 

tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral 

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

konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan 

penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Pengertian tersebut dalam arti luas 

karena meliputi berbagai kegiatan pertambangan yang ruang lingkupnya dapat 

dilakukan sebelum penambangan, proses penambangan, dan sesudah proses 

penambangan. Berhubung dalam UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan, dalam kaitannya dengan mineral dan batu bara, maka yang disebut 

dengan pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang 

berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah ( 

Pasal 1 angka 4).
63

 Seperti halnya di kecamatan Parangloe jenis darii barang 

tambang yang di gali berupa bebatuan, dan pasir. Tapi seharusnya pertambangan 

ini di lakukan sesuai dengan prosedur pertambangan sehingga tidak menimbulkan 

dampak negatif. 

  Pada sisi lain akibat sistem penambangan yang tidak memperhatikan dan 

menerapkan konsep penambangan yang baik dan benar, menimbulkan bencana 

seperti kekeringan, tanah longsor, banjir bandang kerusakan aliran sungai, 

kerusakan aset kepentingan umum seperti rusak dan hancurnya jalan. Kondisi 

seperti ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
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Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1  ayat (1). Lingkungan hidup adalah 

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

termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi alam itu sendiri, 

kelangusungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup 

lain. Kegiatan usaha pertambangan adalah kegiatan yang sudah pasti akan 

menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan adalah sesuatu yang tidak 

dapat dibantah. Karena untuk mengambil atau untuk memperoleh bahan galian 

tertentu, sudah pasti dengan melakukan penggalian. Artinya, akan terjadi 

perombakan atau perubahan permukaan bumi, sesuai karakteristik pembentukan 

dan keberadaan bahan galian, yang secara ganesa atau geologis dalam 

pembentukannya atau kejadiannya harus memenuhi kondisi geologi tertentu dan 

pasti berada di bawah permukaan bumi, laut, sungai dan sebagainya. Namun 

dilain pihak, hal yang harus disadari bahwa kegiatan pertambangan, merupakan 

industri penyedia bahan baku dasar bagi industri hilir, dengan demikian kegiatan 

penggalian bahan galian akan terus berlangsung, selama peradaban manusia masih 

ada di dunia ini.
64

 Kemudian persepsi masyarakat mengenai pertambangan 

berbeda beda dan dapat di lihat  dari hasil wawancara beberapa masyarakat di 

wilayah sekitar pertambangan . 

1. Ria 

”menurut saya dek, dengan adanya aktivitas pertambangan saya sebagai 

masyarakat juga bersyukur karena terbukanya lapangan pekerjaan seperti 

jadi kuli, ya memang kalau di fikir suaranya sangat bising dan sangat 

menganggu. Semisal ketika saya di rumah tidur itu kadang suaranya 
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mendengung di telinga. Jadi kita pasrah saja karena itu merupakan salah 

satu mata pencaharian kita negatifnya biasa membuat jalanan rusak dan 

bahayanya mobil besar pulang balek bahaya bagi pengendara bermotor. 

Positifnya kalau pekerjanya itu orang dalam semua tidak ada orang luar 

apalagi luar negri ”
65

 
 

 Melihat dari persepsi masyarakat mengenai tambang ini jelas memang 

kalau antara dampak positif dan  negatif seimbang dan meskipun dari pihak 

pertambangan kadang tidak memperhatikan apa yang terjadi di sekitar wilayah 

pertambangan seperti yang di sebut salah satu masyarakat yaitu suaranya yang 

sangan bising. Dampak dari pertambangan ini sangat berdampak pada keadaan 

ekonomi terutama masyarakat yang sumber pendapatannya memang dari bekerja 

sebagai buruh tambang dan bisa mengurangi angka pengangguran artinya 

masyarakat yang tidak bekerja bisa mendapat penghasilan.  

 Munculnya  industri-industri pertambangan di Indonesia mempunyai 

dampak positif dan dampak negatif bagi masyarakat dan negara. Dampak positif 

adanya industri pertambangan antara lain menciptakan lapangan pekerjaan bagi 

masyarakat, hasil produksi tambang dapat digunakan untuk memenuhi permintaan 

pasar domestik maupun pasar internasional, sehingga hasil ekspor tambang 

tersebut dapat meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan  ekonomi  negara. 

Industri pertambangan juga dapat menarik investasi asing untuk menanamkan 

modalnya di Indonesia. Kemudian, di sisi lain, industri pertambangan juga 

mempunyai dampak negatif, yaitu kerusakan lingkungan. Wilayah yang menjadi 

area pertambangan akan terkikis, sehingga dapat menyebabkan erosi. Limbah 

hasil pengolahan tambang juga dapat mencemari lingkungan. Kegiatan industri 
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tambang yang menggunakan bahan bakar fosil menghasilkan CO2 yang dapat 

menimbulkan efek rumah kaca dan pemanasan global. Untuk mengatasi dampak 

negatif tersebut, maka setiap perusahaan harus memiliki tanggung jawab sosial 

atau Corporate Social Responsibility (CSR). CSR harus diterapkan dengan prinsip 

pembangunan berkelanjutan. Prinsip pembangunan berkelanjutan adalah 

memenuhi kebutuhan sekarang tanpa harus mengorbankan kebutuhan generasi 

masa depan. CSR dapat dilakukan di berbagai bidang seperti sosial, ekonomi, dan 

lingkungan. Di bidang sosial, perusahaan dapat memberikan dana beasiswa 

pendidikan bagi pelajar, pelatihan bagi karyawan, dan mendirikan perpustakaan. 

Di bidang ekonomi, perusahaan dapat membantu usaha-usaha kecil menengah 

(UKM) dengan memberikan pinjaman dana untuk mengembangkan usaha mereka. 

Kemudian, di bidang lingkungan perusahaan dapat melakukan reklamasi area 

bekas tambang, menanam bibit pohon, dan mengolah limbah dengan cara daur 

ulang. Jadi, tidak hanya mengambil keuntungan dengan mengeksploitasi sumber 

daya alam yang ada, tetapi juga harus dapat memberikan manfaat bagi masyarakat 

dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.  

2. Rosarianti 

“kalau menurut saya mengenai dampak positif dan negatif dari galian bili-
bili itu adalah ya membuka peluang untuk lapangan pekerjaan sebagian 
dan ini bili-bili dampaknya yaitu bisa mengaliri daerah-daerah. 
persawahan khususnya daerah gowa jadi adanya ini bili-bili petani di 
kabupaten Gowa makmur  sudah  bisa di katakan makmur  walaupun 
musim kemarau. Karena kalau musim kemarau  kita tetap melakukan 
cocok tanam. Dampak negatif yaitu mengambil lahan yang sangat luas dan 
dampaknya jika curah hujan deras maka dampaknya ketika dilakukan 
pembukaan pintu maka terjadila banjir yang sangat besar.”

66
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 Berdasarkan wawancara dengan ibu rosarianti dampak positifnya lebih 

kearah pertanian, yang dimana air dari bili bili ini bisa mengairi sawah masyarakat 

yang terdapat di sekitar sungai Jeneberang. Sedangkan negatifnya lebih kearah 

banjir yang dimana  terjadi pada awal tahun 2019 yang menelan banyak korban 

jiwa. Selain dari daripada itu juga terjadi terkorbankannya lahan masyarakat 

seperti sawah, kebun dan lain lain.  

Kegiatan usaha pertambangan adalah kegiatan yang cenderung 

mengorbankan kepentingan pemegang hak atas lahan. Hal ini sering terjadi 

lantaran selain kurang bagusnya administrasi pertanahan di tingkat bawah, juga 

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

tempat dalam hal penguasaan hak atas tanah biasanya cukup dengan adanya 

pengaturan intern mereka, yaitu saling mengetahui dan menghormati antara 

batasbatas tanah. Keadaan tersebut kemudian dimanfaatkan oleh sekelompok 

orang dengan cara membuat surat tanah dari desa setempat. Celakanya perusahaan 

cenderung berpegang pada aspek legalistik formal. Dalam kondisi seperti ini, 

maka tidak jarang pemilik lahan justru orang atau kelompok pertama yang jadi 

korban dari aktivitas penambangan.
67

  

3. Slamet Riyadi (WALHI Sulsel) 

”Menurut bapak Slamet Riyadi data spasial DAS sangat kritis, karena di 

peruntukkan tidak sebagaimana mestinya. Harusnya sawah, hutan, 

kering/semak, waduk bili-bili, dan permukiman. Harusnya lebih di 

utamakan untuk hutan bukan masalah pembangunan seperti tambang liar 

yang mengancam kehidupan ekonomi. Merujuk ke litbang DAS jeneberang 

sudah sangat kritis, salah satunya tambang liar, di mana kondisi lahan 
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tutupan hutan sangat kritis, terkait siklus hidrologi di DAS Jeneberang. 

Sementara DAS sudah di atur dalam PP No 37 tahun 2017. Sejatinya 

tambang ilegal tidak ada dalam administrasi, IUP, dan tidak memiliki basis 

data, di mana tambang ilegal in tidak memiliki pajak. Dampak dari semua 

ini adalah mencancam dtruktur tanah, pola pencarian warga dalam hal 

ekonomi, dan adapun status galian yaitu pasir dan batu batuan. Langkah 

yang harus di ambil adalah lebih memperhatikan hulu DAS Jeneberang 

bukan ke titik bencana, Tindak tegas ke perusahaan tambang. Dan 

pertambangan tidak lagi di urus oleh kabupaten tapi di ambil oleh 

provinsi.”
68

 

Tim WALHI  mencatat, dari total luas area DAS Jeneberang sebesar 78480 

hektare, luasan area serapan air yang tersisa saat ini hanya tinggal 16,8 persen. 

Sementara sisanya, sebanyak 83,2 persen telah digunakan sebagai kawasan non-

hutan dengan rincian, 28,3 persen untuk persawahan, 41,2 persen untuk pertanian 

holikultura, 8,9 persen sebagai pemukiman penduduk, dan 1,3 persen waduk bili 

bili serta 3,5 persen tercatat untuk aktifitas lainnya. Padahal pengelolaan DAS 

jelas di ataur dalam peraturan pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2012. Dua poin 

utamanya adalah, DAS dipulihkan daya dukungannya dan DAS yang di 

pertahankan daya dukungannya. 
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Jelas terlihat dari data tersebut, daya dukung kawasan DAS memang sudah 

tidak memadai. Analisis spasial menunjukkan dengan jelas kawasan tersebut di 

domiinasi oleh kawasan non-hutan. Selain persoalan tersebut, kata Amin 

persoalan mendasar lainnya adalah terkait perhatian pemerintah dalam 

pemeliharaan daya dukung DAS yang di pertahankan daya dukungnya.
69

  DAS 

jeneberang memang sudah di nilai kritis yang mana seharusnya perbaikan atau 

penyelesaian yakni daerah hulu dan menerteibkan semua tambang ilegal di 

sekitaran DAS jeneberang bukan dengan memperbanyak proyek, seperti proyek 

yang bru di rencanakan yaitu bendungan Jene‟lata. 

Dari hasil wawancara bersama bapak Slamet Riyadi dapat di tarik 

kesimpulan bahwa teori yang di gunakan adalah terori geografi politik di mana 

georafi politik tidak hanya berfokus pada negara, melainkan berkembang menjadi 

administrasi negara. Geografi politik juga mengedepankan tiga hal yang paling 

utama yakni kekuasaan, politik, dan kebijakan. Geogrtafi politik juga di bagai 

kedalam beberapa sub ilmu di antaranya geografi ekonomi dan geografi sosial. Di 

mana keterkaitan antara teori dan hasil wawacara lebih kepada kekuasaan di mana 

dengan adanya kekuasaan yang di miliki seorang pengusaha tambang akan mudah 

mengeksploitasi DAS jenenberang tanpa memikirkan dampak negatig yang akan 

di timbulkan. Dan justru akan benrpengariuh kepada perkekonomian dan sosial 

masyarakat yang ada di sekitar  wilayah DAS Jeneberang. 
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4. Kaharuddin (sekretaris lurah kecamatan Parangloe) 

“ awalnya itu tambang-tambang di sini banyak tidak memakai izin, 

sehingga sering terjadi penggerebekan di tambang mulai dari pelaku dan 

alat yang di gunakan namun dengan berjalannya waktu sudah mulai 

banyak yang memiliki izin tambang. Awal adanya tambang terssebut 

karena adanya bendungan yang di buat sehingga banyak yang bisa di 

produksi seperti pasir dan batu. Efeknya sih bagi masyarakat ada baiknya 

ada juga tidaknya, adanya suara bising apakah dekat rumah warga 

sehingga warga merasa resah terhadap suara tersebutkemudian juga 

merusak jalananan mobil truk yang dari tambang, keuntungannya bagi 

masyarakat bagi anak muda banyak di pekerjakan dan banyak yang bisa 

jadi sopir. Kemudian bagi masyarakat petani dengan adanya  tambang bisa 

di manfaatkan oleh masyarakat untuk menanami kacanag dan padi di 

sekitaran tambang pada saat musim kemarau”.
70

 

Setiap daerah memiliki potensinya masing-masing yang perlu di 

manfaatkan, pemanfaatn potensi tersebut boleh untuk apa saja dan siapa saja yang 

membutuhkan, seperti halnya di kecamatan Parangloe yang memiliki potensi yaitu 

bahan tambang galian C. Sebagai penambang yang baik kita harusnya mengikuti 

aturan yang telah berlaku seperti dari surat izin dan alat yang di gunakan untuk 

menambang sesuai dengan jenis tambang yang akan di tambang. Untuk 

mengeksplorasi bahan tambang tentunya pihak pengelola menggunakan tenaga 

mesin berupa buldoser dan eskapator. Selain dari alat juga perlu memperhatikan 

yang namanya IUP , berikut contoh tampilan IUP.  

                                                           
70
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Gambar di atas adalah merupakan salah satu contoh bentuk IUP atau surat 

Isin Usaha Pertambangan. IUP eksplorasi adalah izin yang di berikan untuk 

kegiatan penyelidikan umum , ekplorasi dan studi kelayakan dalam rangka 

pertambangan. Menurut pasal 29 Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2010 

Tentang Pelaksanaan Kegiatan UsahaPertambanagn Mineral dan Batubara (PP 

23/2010) , IUP ekplorasi di berikan berdasarkan permohonan dari badan usaha, 

koperasi, dan perseorangan yang telah mendapatkan Wilayah Izin Usaha 

Pertambangan (WIUP). Jangka waktu masing-masing IUP ekplorasi berbeda 

sesuai dengan jenis tambang yang ada pada wilayah tersebut.
71

  

 

                                                           
71

 Hukum Pertambangan.com. di akses pada  jumat 10 juli 2020. 



 

76 
 

5. Fajar (anggota Karang Taruna) 

”kalau pendapat saya pribadi mengenai tambang material bangunan berupa 

pasir dan batu batuan di DAS jeneberang sah – sah saja di keruk apabila 

“bisa menjaga lingkungan”, karena kita ambil contoh tahun lalu saya 

pribadi menilai banjir yang terjadi di Sungguminasa dan Pallangga di 

akibatkan oleh pengerukan yang memang sudah lama sekali di lakukan di 

DAS Jenenberang di mana terjadi pendangkalan sehingga menyebabkan 

meluapnya bendungan bili bili. Perihal pengambilan pasir ketika 

mengikuti amdal akan berdampak baik karena dimana kebutuhan 

masyarakat akan terpenuhi dalam hal sandang. Dampak negatif dari 

pengambilan pasir secara besar besaran di DAS jeneberang jelas akan 

mempermudah arus besar atau misalnya sewaktu waktu ada air bah 

langsung masuk ke bendungan bili-bili, batu batuan juga ada yang ikut 

masuk, ketakutannya tanggul akan jebol. Dampak positif mempermudah 

masyarakat untuk mendapatkan bahan atau mterial untuk membangun 

rumah atau gedung karena material kebanyakan dari DAS Jeneneberang 

ini. Perihal pajak di DAS Jeneberang termasuk besar dalam menyumbang 

APBD kabupaten karena banyak perusahaan yang berkecimpung membuat 

perusahaan atau cabang perusahaan. Dengan banyaknya perusahaan yang 

masuk ini juga menjadi dampak negatif sebenarnya untuk masyarakat yang 

di mana awalnya menambang secara manual kemudian datang perusahaan 

besar menggunakan eskapator dan alat berat yang lain membuat mereka 

kehilangan pendapatan. Dimana orang yang membutuhkan material ini 

lebih cenderung memilih ke perusahaan daripada masyarakat yang 

menambang dengan cara manual. Dampak yang di saksikan bersama 

adalah ruas jalan provinsi sekitar bili bili sampai makassar tidak pernah 

bertahan lama di akibatkan karena lalu lalangnya mobil truk. 
72

 

Dapat di simpulkan bahwasanya lebih baik memperhatikan daerah hulu 

bendungan bili bili atau DAS Jeneberang dengan cara menertibkan perusahaan 

tambang yang masih beroprasi sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang 

berlaku. Bukan fokus membangun bendungan yang di mana akan di lakukan 

pengerukan besar-besaran sehingga lahat tutupan hutan akan menjadi semakin 

sedikit dan jangan sampai menjadi pemicu bencana.  
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6. Hayani 

“menurutku dek kegiatan pertambangan sudah tentu akan merusak 
lingkungan , struktur muka bumi juga akan berubah, keanekaragaman 
hayati akan hilang, masyarakat akan mengalami ancaman keselamatan 
yang nantinya fatal seperti banjir dan longsor yang terjadi tahun 
sebelumnya, kalau dampak positif yaitu masyarakat akan mendapatkan 
lapangan kerja yang baru serta mampu memberikan hasil tambang baik 
masyarakat maupun perusahaaan dan permintaan masyarakat akan cepat 
terpenuhi terhadap hasil tambang yang di butuhkan.”

73
 

 
 Berbicara mengenai lingkungan hidup tentunya akita juga tidak luput dari 

hukum lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan hidup.  Dimana 

Hukum lingkungan hidup di pakai dalam perangkat hukum yang mengatur 

pengelolaan lingkungan hidup berupa fisik dengan tujuan untuk melestariakan 

lingkungan hidup. Sedangkan penegakan Hukum lingkungan hidup di sebutkan 

untuk menghindari kerusakan lingkungan hidup khususnya pada penegakan 

hukum. Yang memiliki inti untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan 

perdamaian lingkungan hidup. 

 Menurut persepsi ibu Hayani kegiatan pertambangan ini sudah tentu 

merusak lingkungan, mulai dari debu dan pasir yang beterbangan pada saat musim 

kemarau dan akan membahayakan pengendara, sedangkan  struktur bumi yang di 

maksud adalah terjadinya erosi atau pengikisan tanah, yang mana bisa 

menyebabkan banjir atau longsor dan jelas merugikan bagi masyarakat yang 

tinggal di sekitar pertambangan, seharusnya mereka tidak memetingkan ego dan 

gaya hidup yang tinggi melainkan menyeimbangkan antara kebutuhan dan 

kepentingan.   
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 Menurut teori Antroposentarisme adalah teori etika lingkungan hidup yang 

memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Antroposentrisme 

juga merupakan teori filsafat yang mengatakan bahwa nilai dan prinsip moral 

hanya berlaku bagi manusia dan bahwa kebutuhan dan kepentingan manusia 

mempunyai nilai paling tinggi dan paling penting. Bagi teori ini, etika hanya 

berlaku pada manusia. Maka, segala tuntutan mengenai perlunya kewajiban dan 

tanggung jawab moral manusia terhadap lingkungan hidup dianggap sebagi 

tuntutan yang berlebihan, tidak relevan, dan tidak pada tempatnya
74

. Dari teori ini 

kita dituntut untuk menyeimbangkan antara perlunya kebutuhan dan kewajiban 

sebagai manusia yang beretika agar tidak terjadi maraknya kerusakan lingkungan, 

demi ego yang di tinggi tinggikan.  Sebagaimana Firman Allah dalam  QS al-

Qasas/20 : 77 

                    

                     

   75   

Terjemahnya :  

Dan carilah  pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri 

akhirat, dan janganlah  kamu  melupakan  bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi  dan 
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berbuat baiklah  (kepada orang lain) sebagaimana  Allah telah berbuat baik, kepadamu, 

dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak 

menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. 

 Dari ayat di atas di jelaskan bahwa janganlah kamu berbuat kerusakan di 

muka di muka bumi, Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang- orang yang 

berbuat kerusakan,  termasuk dalam kerusakan lingkungan yang di sebabkan oleh 

perusahaan tambang, seperti pencemaran udara, debu yang bisa masuk di mata 

pengendara.  Tafsir  Al-Mukhtashar Dan carilah pahala negeri akhirat pada apa 

yang Allah berikan kepadamu berupa harta benda, dengan mengamalkan ketaatan 

kepada Allah melalui harta itu di dunia ini. Dan janganlah kamu lupakan 

bagianmu dari dunia dengan jalan bersenang-senang di dunia ini dengan hal-hal 

yang halal, tanpa berlebihan. Dan berbuat baiklah kepada orang-orang dengan 

memberikan sedekah, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dengan 

(memberikan) harta yang banyak. Dan janganlah kamu mencari apa yang 

diharamkan oleh Allah berupa tindakan berbuat kerusakan di muka bumi dan 

penganiayaan terhadap kaummu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-

orang yang berbuat kerusakan dan Dia akan membalas mereka atas amal 

perbuatan buruk mereka.”
76

 

 Berbicara mengenai merugikan tambang juga tidak hanya merugikan 

masyarakat di sekitar tambang tetapi berdampak pada Perusda Gowa terutama 

tambang Liar. Aktivitas penambangan liar di sungai Jeneberang , kecamatan 

Parangloe, Gowa berdampak ganda. Tak hanya merusak lingkungan juga 

menggerus pendapatan Perusda Holding Company Gowa Mandiri (HCGM). 
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General Manajer Jasa Konstruksi (GM Jakson) HCGM, H Mulyadi Karaeng Kulle 

saat di konfirmasi,kamis, 5 maret 2020 tak menampik kondisi ini,ia mwngakui 

sejak penambangan liar merajalela di sungai Jeneberang berpengaruh terhadap 

pemasukan perusda. Jumlah pendapatan terus menurun.
77

 Lebih banyak konsumen 

yang membeli hasil tambang dari pada penambang liar karena kisaran harga lebih 

murah, dan soal kualitas bisa di bilang sama.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

1. Kebijakan pengelolaan lingkungan hidup salah satunya adalah dengan 

cara mengambil hasil kekayaan alam sangat berpengaruh kepada 

Pendapatan Asli Daerah  maupun Perusda.  Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menurut UU no 32 Tahun 

2009 pasal 1 ayat 2 adalah upaya sistematis dan terpadu yang di 

lakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi 

perencanaan, pengendalian, pemanfaatan, pemeliharaan, pengawasan 

dan  penegakan. Dengan adanya  kebijakan pengelolaan lingkungan 

tentunya sangat berpengaruh bagi para pengelola tambang khususnya 

galian C, yang di mana harus mengikuti sop yang sudah di atur dalam 

Undang – Undang yang berlaku. Bukan hanya di jadikan sebagai 

simbolistas semata demi  meraup keuntungan denga cara merugikan 

orang lain dan merusak lingkungan. 

2. BBWSPJ adalah singkatan dari Balai Besar Wilayah Sungai 

Pompengan Jeneberang yang bertujuan untuk memantau 

perkembangan bili – bili seperti pengerjaan proyek infrastruktur 

milasnya irigasi, bendungan yang akan di peruntukkan oleh orang 

banyak, BBWSPJ ini sendiri tidak hanya mengawasi masalah 

pembangunan, tetapi mengawasi mengenai lingkungan yang ada di 

sepanjang sungai Jeneberang, seperti dengan adanya pertambangan 
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yang menyebabkan kerusakan baik kecil maupun besar terutama 

kepada penambang yang nakal atau liar. 

3. SP4N/LAPOR yang diterapkan secara nasional oleh seluruh instansi 

pemerintah pusat maupun daerah. Dijelaskan, SP4N dibentuk untuk 

merealisasikan kebijakan No Wrong Door Policy, yang menjamin hak 

masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun akan 

disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang 

menangani. Tujuan dibentuknya SP4N antara lain, agar penyelenggara 

pelayanan publik dapat mengelola pengaduan dari masyarakat secara 

sederhana, cepat, tepat, tuntas, terkoordinasi dengan baik. 

4. IUP atau surat Isin Usaha Pertambangan. IUP eksplorasi adalah izin 

yang di berikan untuk kegiatan penyelidikan umum , ekplorasi dan 

studi kelayakan dalam rangka pertambangan. Menurut pasal 29 

Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan 

Kegiatan UsahaPertambanagn Mineral dan Batubara (PP 23/2010) , 

IUP ekplorasi di berikan berdasarkan permohonan dari badan usaha, 

koperasi, dan perseorangan yang telah mendapatkan Wilayah Izin 

Usaha Pertambangan (WIUP). 

5. Mengenai dampak yang di timbulkan dengan adanya pertambangan ini 

tergantung dari mana sudut pandang penilaian kita, secara umum 

memang berdampak bagi fasilitas umum, seperti jalan raya yang 

berlubang karena mobil truk yang pulang balek, tidak terjadinya  dari 

pendangkalan di sekitar Das jeneberang dan tentunya akan aman 
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terhadap bendungan Bili bili yang digunakan sebagai pasokan air. Dari 

segi masyarakat berdampak kepada lahan pertanian yang di keruk 

untuk di jadikan  lahan pertambangan, di samping itu masyarakat juga 

bisa bekerja sebagai kuli dan mengurangi angka pengangguran di 

wilayah tersebut.  

B. IMPLIKASI PENELITIAN 

1. Implikasi Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi 

ilmiah bagi negara Indonesia dan kemajuan disiplin  ilmu khususnya dalam 

studi Sistem Hukum di Indonesia demi terwujudnya sistem hukum yang di 

harapkan dan sebagaimana mestinya. 

Penelitian ini secara eksplisit memaparkan bagaiamana pengelolaan 

lingkungan yang ada di sungai Jeneberang dan sekitarnya merujuk pada 

bencana tahun lalu ditinjau dari aktivitas pertambangan , dan tanggapan 

berbagai pihak, sehingga penelitian ini menjadi bahan acuan disiplin ilmu 

khusus Ilmu Politik.  

2. Implikasi Praktis 

Penelitian ini dijadikan bahan perbandingan dan evaluasi baik pemerintah 

setempat,  dan para pengusaha tambang terkhusus yang ada di kecamatan 

Parangloe agar lebih memperhatikan aturan-aturan yang berlaku dan tidak 

merugikan satu sama lain. Tidah hanya memikirkan bajet yang akan di 

dapatkan. 
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