
 

 

 
 

DAMPAK SOSIAL PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA 

MIKROHIDRO TANGKA DI DESA BONTO SALAMA 

KECAMATAN SINJAI BARAT KABUPATEN SINJAI 

 

Skripsi 

 

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar 
Sarjana Sosial (S.Sos) Jurusan/Prodi Sosiologi Agama 

Pada Fakultas Ushuluddindan Filsafat 
UIN Alauddin Makassar 

 

Oleh : 

 

ZULFAHMI 
30400115065 

 

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR 

2021 

 

 



 

ii 
 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

  

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama   : Zulfahmi 

NIM   : 30400115065 

Program Studi  : Sosiologi Agama 

Fakultas  : Ushuluddin dan Filsafat 

Alamat   : Kel. Romang Polong, Kab. Gowa 

Judul                : Dampak Sosial Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga 

Mikrohidro Tangka di Desa Bonto Salama Kecamatan 

Sinjai Barat Kabupaten Sinjai 

 

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi 

ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia 

merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagaian atau 

seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum. 

 

Samata, 21 Januari 2020 

Penyusun, 

 

Zulfahmi 

30400115065 

 

 

 

 



 

iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iv 
 

KATA PENGANTAR 

 

 

Segala puja dan puji syukur yang begitu besar atas kehadirat Allah swt, 

yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah atas ridho-Nya sehingga skripsi 

dapat kami selesaikan. Skripsi ini berjudul Dampak Sosial Pembangunan 

Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro Tangka di Desa Bonto 

SalamaKecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjaiserta tak lupa kami panjatkan 

shalawat serta salam kepada sang revolusioner sejati baginda nabi besar 

Muhammad saw, beserta dengan keluarga, sahabat, dan pengikut beliau. 

Penyusunan skripsi merupakan rangkaian sebagai salah satu syarat untuk 

meraih gelar sarjana sosial (S.sos) serta menyelesaikan pendidikan pada Program 

Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam 

Negeri Alauddin Makassar. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini 

masih jauh dari kata sempurna, segala upaya yang menjadikan skripsi ini 

mendekati sempurna telah penulis lakukan, namun keterbelakangan yang dimiliki 

penulis masih didapati beberapa kekurangan baik dari segi penulisan maupun 

ilmiah, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun 

serta motivasi demi kesempurnaan skripsi ini. 

Setelah melewati waktu yang berputar penyusunan skripsi ini dapat di 

selesaikan berkat bantuan dan motivasi dari semua kalangan sehingga tugas akhir 

dapat terlaksana. Penulis mengaturkan ucapan terimakasih banyak sebesar-

besarnya kepada semua pihak, terutama yang teristimewa kepada kedua orang tua 

penulis Ayahanda Syuaib dan Ibunda tercinta Hamida, semoga Allah swt 

melimpahkan ridho-Nya. Sebagaimana telah membesarkan dan menyekolahkan 

serta semua keluarga besar penulis lagi-lagi mengucapkan terima kasih banyak 



 

v 
 

karena berkat kalian semua yang memberikan pemikiran, motivasi, dan semangat 

hidupku sehingga dapat berada seperti sekarang ini dalam menggapai cita-citaku. 

1. Prof. Drs. Hamdan Juhannis, M.A, Ph.D. selaku Rektor, Prof. Dr. Mardan, 

M.Ag. selaku Wakil Rektor I, Dr. Wahyuddin, M.Hum. selaku Wakil Rektor 

II, Prof. Dr. Darussalam, M.Ag. selaku Wakil Rektor III, dan Dr. H. 

Kamaluddin Abunawas, M.Ag. selaku Wakli RektorIV UIN Alauddin 

Makassar yang telah memberikan kebijakan-kebijakan sehingga dapat 

membentuk dan membangun generasi muda untuk masa depan bangsa di masa 

yang akan datang. 

2. Dr. Muhsin, M.Th.I. selaku dekan, Dr. Hj. Rahmi Damis, M.Ag selaku wakil 

dekan I, Dr. Hj. Darmawati H, M.HI. selaku wakil dekan II, dan Dr. 

Abdullah,M.Ag. selaku wakil dekan III Fakultas Ushuluddin dan Filsafat yang 

telah memberikan kebijakan-kebijakan demi membangun UIN Alauddin 

Makassar yang lebih berkualitas, semakin maju dan bermartabat. 

3. Dr. Wahyuni, S.Sos, M. SI. selaku Ketua Prodi Sosiologi Agama yang telah 

meluangkan waktunya mendidik dan menguji mulai dari awal menginjak dunia 

kampus, mengikuti aktivitas perkuliahan, dan membimbing dengan penuh 

kesungguhan, sekaligus dosen penasehat akademik yang telah memberikan 

perhatian  dan arahan sehingga menyelesaikan skripsi ini. Dr. Asrul Muslim, 

S.Ag, M.Pd. selaku Sekretaris Prodi Sosiologi Agama yang telah mendidik dan 

memotivasi dengan penuh kesabaran, keikhlasan, kesungguhan, memberikan 

perhatian,dan arahan serta dukungan moral dalam penyelesaian skripsi ini. 

4. Dr. Abdullah, M.Ag. selaku pembimbing I dan Dra. Hj. Andi Nirwana, M. 

HI.selaku pembimbing II yang selalu meluangkan waktunya untuk 

memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun kepada penulis demi 

kesempurnaan skripsi ini. 



 

vi 
 

5. Dr. M. Hajir Nonci, M.Sos. I.selaku Penguji I dan Dr. Indo Santalia, M.Ag. 

selaku penguji II yang telah menguji dan memberikan masukan dan arahan 

demi memaksimalkan kesempurnaan skripsi ini. 

6. Seluruh Dosen dan Staf di lingkungan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN 

Alauddin Makassar yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. 

7. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan Kepala 

Perpustakaan Fakultas Ushuluddindan Filsafat beserta seluruh staf-nya. 

8. Segenap yang telah membantu penelitian skripsi, baik Pemerintah Desa Bonto 

Salama, Pihak Perusahaan dan pekerja PT. Brantas Abipraya, serta beberapa 

masyarakat Desa Bonto Salama, penulis mengucapkan terima kasih banyak 

karena telah memfasilitasi dan bersedia menjadi informan selama penelitian 

sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. 

9. Buat saudara(i) seperjuangan di Prodi Sosiologi Agama Angkatan 2015 tanpa 

terkecuali, atas kebersamaan menjalani hari-hari perkuliahan yang penuh cerita 

dan makna yang tak ternilai, baik suka maupun duka serta semoga perjuangan 

ini tetap berlanjut dan menjadi kenangan terindah di masa yang akan datang. 

10. Buat kawanku di organisasi internal kampus Himpunan Mahasiswa Jurusan 

(HMJ) Sosiologi Agama serta organisasi eksternal kampus Front Mahasiswa 

Kerakyatan (FMK) Makassar, Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Sinjai 

(HIPPMAS), Kerukunan Keluarga Mahasiswa Sinjai UIN Alauddin Makassar 

(KKMS) dan Ikatan Keluarga Alumni SMAN 14 Sinjai yang telah memberi 

warna sehingga dapat mengarungi dalamnya samudra atau khazanah ilmu 

pengetahuan dan pengalaman yang penuh suka dan duka serta memiliki makna 

sebagai proses perjuangan. 

11. Buat teman-teman seperjuangan di KKN Desa BongkiLengkese Kecamatan 

Sinjai Timur Kabupaten Sinjai selama 45 hari yang saling memberikan 



 

vii 
 

dukungan dan semangat satu sama lain dalam penyelesaian studi masing-

masing. Karena kita adalah keluarga dan keluarga tidak akan meninggalkan 

keluarganya. 

12. Buat saudara(i) sekampung di tanah rantau A. Ihwan Mubarak, Aswar Aco, 

A. Rahmat Hidayat, Hasri, Supriyanto, Frahesti Agriningsih, Nurdiana, 

Wardayanti, Wardatul Jannah, Evi Susanti, Haryanti Tahir, Selfiana, Wahid, 

Anugrah Abadi, dan lainnya yang tidak dapat saya tulis semua, penulis 

mengucapkan terima kasih atas penuh perhatian dan saling menyemangati. 

13. Kepada sahabat Subair, A. Makkasau, Firdaus, Arham Sakka, Said 

Mujahidin, Sultan, Jusman, Muh. Yusri, Hajar Azwad, Hadri, Ahmad 

Fandi,Hastuti, Sukida Musi, Tahkifal Mursalin, Deni, Astrid Damayanti, 

Masriani,Muhammad Syahfizwan,Kakak senior, dan adik junior beserta 

sahabat-sahabat yang belum sempat penulis sebutkan, terimakasih atas 

dukungan dan semangat yang telah di berikan.  

Akhir kata, semoga Allah swt senantiasa membalas amal baik yang kalian 

berikan, Amin YaaRabbalAlamin. Demikian penyusunan tugas akhir ini, semoga 

Bermanfaat bagi kita semua. 

Gowa, 21 Januari 2020 

Penyusun, 

 

  Zulfahmi  
30400115065 

 

 

 

 

 



 

viii 
 

DAFTAR ISI 

SAMPUL ................................................................................................................ i 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI...............................................................ii 

KATA PENGANTAR ..........................................................................................iii 

DAFTAR ISI ..................................................................................................... vii 

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.................................................................   ix 

PEDOMAN TRANSLITERASI ........................................................................ x 

ABSTRAK .......................................................................................................  xvii 

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................ 1-15 

A. Latar Belakang Masalah ....................................................................... 1 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus ................................................. 8 

C. Rumusan Masalah .............................................................................. 11 

D. Kajian Pustaka .................................................................................... 11 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ....................................................... 14 

BAB II TINJAUAN TEORITIS .................................................................. 15-26 

A. Pengertian Masyarakat ....................................................................... 15 

B. Pengertian dan Teori Dampak Sosial Pembangunan PLTMH ........... 17 

C. Perubahan Sosial............................................................................... . 23 

BAB III METODE PENELITIAN .............................................................. 27-33 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian ................................................................ 27 

B. Pendekatan Penelitian ........................................................................ 28 

C. Sumber Data ....................................................................................... 28 

D. Metode Pengumpulan Data ................................................................ 29 

E. Instrumen Penelitian ........................................................................... 31 

F. Teknik Pengelolahan Analisis Data ................................................... 32 

 



 

ix 
 

BAB IV HASIL PENELITIAN.....................................................................34-58 

A. Gambaran Umum ............................................................................... 34 

B. Proses Pembangunan dan Pandangan Masyarakat Terhadap 

Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro Tangka di Desa Bonto 

Salama................................................................................................. 50 

C. Dampak SosialPembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro 

Tangka Terhadap Masyarakat Desa Bonto Salama  .......................... 53 

BAB V PENUTUP........................................................................................  59-61 

A. Kesimpulan ........................................................................................ 59 

B. Implikasi  ............................................................................................ 61 

DAFTAR PUSTAKA .................................................................................... 62-64 

LAMPIRAN.................................................................................................... 

RIWAYAT HIDUP........................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

x 
 

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR 

I Tabel Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Sinjai Barat ... 33 

II Tabel Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Sinjai Barat..... 34 

III Tabel Penggunaan Lahan Desa Bonto Salama............................................. 39 

IV Tabel Potensi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan ............... 40 

V Tabel Sumber Daya Alam Desa Bonto Salama ............................................ 42 

VI Tabel Daftar Sumber Daya Manusia Desa Bonto Salama ........................... 43 

VII Tabel Sumber Daya Pembangunan Desa Bonto Salama ............................ 45 

VIII Tabel Daftar Sumber Daya Sosial Budaya ................................................ 47 

I Gambar Peta Kabupaten Sinjai ....................................................................... 32 

II Gambar Peta Desa Bonto Salama .................................................................. 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xi 
 

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-latin 

Daftar huruf bahasa arab dan terjemahanya ke dalam huruf latin  dapat dilihat 

pada table berikut  

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf  Latin Nama 

 Alif Tidak ا

dilambangkan 

Tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jin J Je ج

 Ha ḥ ha (dengan titik dibawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز
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 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Dad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ta ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Za ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 Ain „ apostrep terbalik ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Min M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه
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 Hamzah „ Apostop ء

 Ya Y  Ye ئ

 

Hamza yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa bertanda 

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

2. Vokal  

Vokal bahasa Arab, seperti Vokal bahasa Indonesia.Terdiri atas vokal 

tunggal atau monoflog dan vokal rangkap atau diftong.Vokal tunggal bahasa Arab 

yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf latin Nama 

 Fatha  A A اََ

 Kasrah I I اَِ

 Dammah U U اَُ

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliteransinya berupa gabungan huruf yaitu : 

Tanda Nama Huruf latin Nama 

 Fatha dan ya Ai a dan i ي ََ
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 Fatha dan wau Au a dan u ؤََ

 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu: 

Harkat dan huruf Nama Huruf tanda Nama 

 Fatha dan alif atau ya a a dan garis di atas … اََ │…يََ

 Kasrah dan ya i i dan garis di atas ي

 Dammah dan wau u u dan garis di atas وَُ

 

4. Ta Marbutah  

Translinterasi untuk tamarbutah ada dua yaitu :tamarbutah yang hidup 

atau mendapat harakat fatha, kasra, dan dammah, yang transliterasinya adalah [t]. 

sedangkan tamarbutah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya 

adalah [h]. walau pada kata yang berakhir dengan tamarbutah diikuti oleh kata 

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

tamarbutah itu transliterasinya dengan [h]. 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasyidid ( ). 
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Dalam transliterasinya ini lambangkan dengan perulangan huruf 

(konsonang ganda) yang diberi tanda syddah. Jika huruf ٌَ ber-tasydid di akhir 

sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ٌ) maka ia ditransliteransikan 

seperti huruf maddah ( i ). 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf َلا  

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

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

qamariah. Kata sandang tidak 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 apostrop (  ) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak ditengah dan di 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 yang sudah lazim dan menjadi bagian 

perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa 

Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. 
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Misalnya kata Al-Qur’an (dari Al-Qur’an ), sunnah, khusus dan umum. 

Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkainteks Arab, maka 

harus ditransliterasi secara utuh. 

9. Lafzal al-jalalah (الله ) 

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

atau berkedudukan sebagai mudafilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-

jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital  

Walau sistem tulisan Arab mengenal huruf capital (Alif  caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

capital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). 

Huhuruf capital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal  nama dari 

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

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

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

pada awal kalimat, maka huruf (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). 

Beberapa singkata yang dibakukan adalah: 

swt. = subhanahu wa ta‟ala 

saw. = sallahu a‟laihi wa sallam 
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a.s. = „alaihi al-salam 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

w. = Wafat tahun 

Qs…/…: 4 = QS An-Nisa/4:32 atau QS A<t‟Tubah>n/9:71 

HR = Hadis riwayat 

UURI = Undang-Undang Republik Indonesia  

Kab. = Kabupaten 

h. = Halaman 
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ABSTRAK 

NAMA  : Zulfahmi 

NIM   : 30400115065 

JUDUL : Dampak Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga 

Mikrohidro Tangka di Desa Bonto Salama Kecamatan 

Sinjai Barat Kabupaten Sinjai 

 
Penelitian ini membahas tentang “Dampak Sosial Pembangunan 

Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro Tangka di Desa Bonto Salama Kecamatan 
Sinjai Barat Kabupaten Sinjai” dengan rumusan masalah: 1) Bagaimana proses 
pembangunan dan pandangan masyarakat terhadap Pembangkit Listrik Tenaga 
Mikrohidro Tangka di Desa Bonto Salama. 2) Bagaimana dampak sosial 
pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro Tangka terhadap 
masyarakat Bonto Salama. 

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan 
Sosiologis, Ekologis, dan Historis.Sumber data dalam penelitian ini adalah data 
primer yang diperoleh melalui informasi yang bersumber dari pengamatan 
langsung ke lokasi penelitian sedangkan sumber sekunder yaitu data yang di 
peroleh dari dokumentasi dan studi kepustakaan untuk melengkapi data-data 
primer.Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Proses Pembangunan 
Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro tangka dikerjakan PT Brantas Abipraya 
merupakan perusahaan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak 
di bidang kontruksi terutama bendungan dan kontruksi air lainnya. Proses 
pembangunan sesuai prosedural dengan memulai survei lapangan, melengkapi 
kelengkapan adminitrasi, serta sosialisasi kemasyarakat setempat sebelum 
pengerjaan. Pandangan masyarakat dengan adanya pembangunan ini cukup 
merespon baik dengan pertimbangan listrik sudah menjadi kebutuhan pokok 
semua kalangan masyarakat di era modernisasi dan globalisasi.Namun, sebagian 
kalangan masyarakat berpandangan mengenai dampak lingkungan kedepannya 
karena wilayah pembangunannya sangat terjal dan sewaktu-waktu berpotensi 
tanah longsor serta harapannya tetap berpedoman mengenai Peraturan perundang-
undangan yang berlaku terkait Analisis Dampak Lingkungan, dan 2) Dampak 
sosial positif sebagai penambah kapasitas daya listrik, memiliki jalanan ke lokasi 
sekaligus menjadi jalan tani bagi masyarakat setempat, dan penambah pendapatan 
ekonomi masyarakat yang bekerja serta dampak sosial negatif mengakibatkan 
pendangkalan sungai, berpotensi tanah longsor, dan mengalami keretakan rumah 
warga akibat getaran pengeboman bukit. 

Implikasi penelitian ini adalah 1) Diharapakan Pihak perusahaan, 
pemerintah, dan masyarakat dapat bersinergi dalam pembangunan sumber daya 
alam maupun sumber daya manusia untuk pembangunan infrakstruktur dengan 
lebih mempertimbangkan aspek dampaknya dengan menggunakan Analisis 
Dampak Lingkungan (AMDAL) dan 2) Pembangunan ini dapat bermanfaat untuk 
kebutuhan masyarakat di tengah tuntutan zaman, khusus kebutuhan listrik. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Masyarakat adalah sekolompok manusia yang bertempat tinggal didaerah 

tertentu dalam waktu yang relatif lama, memiliki norma-norma yang mengatur 

dalam kehidupannya menuju tujuan yang dicita-citakan bersama, dan ditempat 

tersebut anggota-anggotanya melakukan regenarasi atau beranak pinak.Manusia 

memerlukan hidup berkelompok sebagai reaksi terhadap keadaan 

lingkungan.Kehidupan manusia dan alam lingkungan terdapat gejala tarik-

menarik yang pokok persoalannya adalah sifat alam yang tidak memberikan 

kemudahan bagi kehidupan manusia sendiri. Bentuk-bentuk ketidakmudahan 

tersebut terlihat dari sifat alam yang selalu berubah-ubah seperti cuaca atau iklim, 

kondisi geografis yang tidak sama dan sebagainya. Itulah akhirnya manusia 

dengan menggunakan pikiran, perasaan, dan keinginannya untuk memberikan 

reaksi tarik-menarik dengan kekuatan alam tersebut.
1
 

Masyarakat Indonesia yang merupakan suatu negara-bangsa yang pernah 

mengalami penjajahan memiliki berbagai ciri kehidupan budaya serta pola 

perkembangan yang khas.Secara sosiologis, masyarakat Indonesia berbeda dengan 

bangsa luar seperti Eropa, Jepang, dan sebagainya, bahkan berbeda dengan 

sesama bekas jajahan lainnya di Asia Tenggara, gejala-gejala sosial ini sejak lama 

telah direkam oleh para sosiolog atau antropolog barat.Wertheim misalnya, yang 

di kenal sebagai seorang sosiolog tentang Asia Tenggara, telah berjasa 

menjembatani pendekatan neo-marxist dengan pendekatan evolusionis weberian. 

Bukunya paling dikenal adalah Indonesian Society in Transition: a Study of social 

Change (1956-1959), yang mengulas perubahan sosial di 
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Elly M Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi (Jakarta: Kencana, 2011), h.37. 
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Indonesia secara sistematis dengan periodisasi sejarah.Berbagai masalah 

sosiologis di Indonesia diuraikannya dalam buku tersebut, termasuk etnisitas, 

kelas sosial, korupsi, dan birokrasi.Melihat persamaan antara awal pembangunan 

pada masyarakat Eropa dengan masyarakat Asia kontemporer.Hal ini berbeda 

dengan pandangan Marx yang menekankan pada peran borjuasi yang bebas serta 

Weber yang menekankan peran wirausahawan swasta.
2
 

Hakekat pembangunan adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya 

dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan mencakup: 

Pertama, kemajuan lahirialah seperti pangan,  sandang, dan perumahan, dan lain-

lain; kedua, kemajuan batiniah seperti pendidikan, rasa aman, rasa keadilan, rasa 

sehat, dan yang ketiga; kemajuan yang meliputi seluruh rakyat sebagaimana 

tercermin dalam perbaikan hidup berkeadilan sosial. Luasnya ruang lingkup 

pembangunan, maka pencapainnya dilakukan secara bertahap tetapi simultan. 

Tiap-tiap tahap diharap dapat mencapai keselarasan dalam kemajuan lahiriah dan 

batiniah yang merata mencakup seluruh rakyat, dengan kadar keadilan sosial yang 

meningkat. Pembangunan adalah suatu proses yang berjalan terus menerus. 

Mencapai hasil maksimal, maka sumber pembangunan yang tersedia perlu 

digunakan secara berencana dengan memperhatikan skala prioritas pada kurun 

waktu tertentu.
3
 

Sumber alam umumnya terbagi atas sumber alam yang bisa diperbaharui, 

seperti hutan, perikanan, dan lain-lain, dan sumber alam yang tidak dapat 

diperbaharuiseperti minyak, batu bara, gas alam, dan lain-lain. Sudut pemakain, 

sumber alam yang tidak dapat perbaharui harus dipakai secara bijaksana.Hasil 

yang diperoleh dari sumber alam ini perlu dipakai untuk memperbaharui landasan 

                                                             
2
Paulus Wirutomo, Sistem Sosial Indonesia (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 

2012), h. 25-26. 
3
Emil Salim, Pembangunan Berwawasan Lingkungan (Jakarta: LP3ES, 1986), h. 3. 
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pembangunan daerah yang bersangkutan.Sumber alam yang bisa diperbarui harus 

dikelola menurut pola yang mengindahkan kelestarian sumber alam. 

Sumber alam bisa pula terbagi atas tanah, air, tanaman pepohonan, sumber 

aquaitis di laut maupun darat, dan sumber mineral. Permintaan akan sumber alam, 

khususnya tanah dan air, menghadapi tekanan yang cukup besar, terutama di 

pulau jawa-madura, bali, dan beberapa pulau lainnya di Indonesia. Dipengaruhi 

oleh kepadatan penduduk di Indonesia yang mengalami pertumbuhan pesat tiap 

tahunnya.
4
 

Air adalah salah satu diantara kebutuhan hidup yang paling penting.Air 

termasuk dalam sumber alam yang dapat diperbaharui, karena secara terus 

menerus dipulihkan melalui siklus hidraulis yang berlangsung menurut kodrat. Air 

adalah sumber alam yang lain dari yang lain dalam artian bahwa, jumlah 

keseluruhan air yang bisa didapat diseluruh dunia adalah tetap, persediaan 

totalnya adalah tidak dapat ditingkatkan atau dikurangi melalui upaya-upaya 

pengelolaan untuk mengubahnya. Persediaan total dapat diatur secara lokal 

dengan dibuatnya bendungan atau sarana-sarana lainnya.
5
 

Semula air dianggap sebagai sumber alam yang tak terbatas.Air dianggap 

sebagai sumber yang bebas biaya.Kecenderungan orang, karena menguras sumber 

yang tak terbatas seperti itu secara berlebihan dan menggunakan laut, danau, dan 

sungai-sungai sebagai tempat pembuangan yang cocok untuk sampah rumah 

tangga dan limbah industri. 

Perlakukan seperti itu tidak terbatas hanya terhadap air, melainkan juga 

terhadap banyak sumber alam yang lain. Pemanfaatan udara secara sewenang-

wenang dan pencemarannya juga didorong oleh pandangan bahwa udara adalah 

                                                             
4
Emil Salim, Pembangunan Berwawasan Lingkungan, h.5-6. 

5
Emil Salim, Pembangunan Berwawasan Lingkungan, h. 193. 
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sumber alam yang bebas biaya dan tidak terbatas. Sumber yang tidak dapat 

diperoleh dengan gratis, eksploitasinya sangat kuat dipengaruhi oleh permintaan 

akan sumber tersebut. Permintaan terus meningkat, akibatnya terjadilah 

eksploitasi yang lebih ekstensif, lebih intensif, atau kedua-duaya.Teknologi 

direncanakan dan dikerahkan demi penggunaan sumber alam yang lebih intensif.
6
 

Konsep pembangunan bukanlah hal yang baru tapi jauh sebelum sadarnya 

masyarakat global terhadap isu sosial dan industrialisasi, Al-Qur‟an pada 1400 

tahun yang lalu telah menyurukan kepada umat manusia untuk memanfaatkan 

kekayaan alam dan juga seruan untuk tidak berbuat kerusakan dalam QS Al-

Baqarah/2:60. 

 

َ َ ََ  َ َ  َ  َ ََ

  َ َ َ َ ََََ َ َ  ََ َ

  ََ َََ   ََ ََََََ

 
Terjemahnya: 
 

60. Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Kami 
berfirman: “Pukullah batu itu dengan tongkatmu”. Lalu memancarlah 
daripadanya dua belas mata air.Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui 
tempat minumnya (masing-masing).Makan dan minumlah rezeki (yang 
diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan 
berbuat kerusakan.

7
 

Ayat tersebut di atas, kita dapat mengambil tiga poin penting yakni 

Pertama, ketika Allah menyuruh Musa untuk memukul batu dengan tongkatnya 

dan kemudian memancarkan air daripadanya, merupakan petunjuk bahwasanya 

kekayaan alam yang ada di bumi merupakan pemberian dari Allah Swt. yang 

diturunkan kepada umat manusia untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam 

                                                             
6
 Emil Salim, Pembangunan Berwawasan Lingkungan, h. 187.  

7
 Kementeran Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Aneka Ilmu, 2013), h. 9.  
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rangka memenuhi kebutuhannya. Air merupakan simbol dari kekayaan alam yang 

mana merupakan komponen terpenting dalam siklus kehidupan. 

Kedua, ketika Allah kemudian memancarkan dua belas mata air, yang 

dimana disebutkan dalam Tafsir Jalalayn, merupakan jumlah dari dua belas suku 

Bani Israil.Allah telah membagikan rezeki kepada suku-suku tersebut secara adil 

di antara mereka agar tidak berseteru antara satu dan lainnya.Hal ini merupakan 

simbolis dari faktor sosial yang mana merupakan salah satu faktor dari semangat 

pembangunan keberlanjutan dalam menciptakan keseimbangan sosial sehingga 

tidak terjadinya ketimpangan. Kekayaan alam seharusnya dimanfaatkan untuk 

seluruh umat manusia, tidak hanya oleh segelintir orang, yang mana kemudian 

juga akan menciptakan mudarat bagi umat manusia lainnya. 

Ketiga, merupakan penegasan Allah Swt. kepada manusia setelah 

diberikan karunia kekayaan alam, kemudian untuk menjaga lingkungan sekitar 

dan tidak membuat kerusakan di muka bumi.
8
 

Dijelaskan pula dalam hadits Rasulullah saw. Yang diriwayatkan At 

Tirmidzi: 

ثنَاََسُفُْاَنُ،َعَهَْعَمْرِوَبْهَِدَِناَرٍ،َعَهَْأبٍََِقاَبىُسَ،َعَهَْعَبْدَِ ثنَاََابْهَُأبٍََِعُمَرََقاَلَ:َحَدَّ حَدَّ

َِ ُْوَِوَسَالََّ :َاللَّّ َُعَالَ َاللَّّ َىَالًَّ ِ حْمَهُ،َ»َبْهَِعَمْرٍوَقاَلَ:َقاَلََرَسُىلَُاللَّّ احِمُىنَََرَْحَمُهُُ َالرَّ الرَّ

َفمََهَْ حْمَهِ، َالرَّ َمِهَ َشُجْنةٌَ حُِ  َالرَّ مَاءِ، َالسَّ َفٍِ َمَهْ ََرَْحَمْكُْ  َالأرَْضِ َفٍِ َمَهْ ارْحَمُىا

َُ َُ:َوَىَالهَاََوَىَالوََُاللَّّ وَمَهَْقطََعَهاََقطَعََوَُاللَّّ
9

 

 

Artinya:  

Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi „Umar dia berkata; telah 

menceritakan kepada kami Sufyan dari „Amr bin Dinar dariAbi Qabus dari 

„Abdullah bin „Amr dia berkata: Rasulullah saw telah bersabda: orang-orang 
                                                             

8
https://bincangsyariah.com/kalam/konsep-sustainable-development-dalam-alquran/ 

9
Muhammad bin „Isa bin Saurah bin Musa bin al-Dahhak al-Tirmizi, Sunan al-Tirimizi, 

Juz IV(Cet.II; Misr: Syarakah Makta bahwa Matba‟ah Mustafa al-Babi al-Hilbi, 1975), h. 323. 
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penyayang mereka disayangi al-Rahman (Allah), maka sayangilah siapa 

yang ada dibumi niscaya penghuni langit (Allah) menyayangi kalian, kasih 

saying itu bagian dari rahmat Allah, Barang siapa menyayangi, Allah akan 

menyayanginya. Siapa yang memutuskannya Allah juga akan 

memutuskannya. 

Agama memberi makna pada kehiduapan individu dan kelompok, juga 

memberi harapan tentang kelanggengan hidup sesudah mati.Agama dapat menjadi 

sarana manusia untuk mengangkat diri dari kehidupan duniawi yang penuh 

dengan penderitaan, mencapai kemandiriaan spiritual.Agama memperkuat norma-

norma kelompok, sanksi moral untuk perbuatan perorangan, dan menjadi dasar 

persamaan tujuan serta nilai-nilai menjadi landasan keseimbangan masyarakat. 

Ilmu pengetahuan telah membantu menciptakan kembangkitan baru bagi 

agama, disebabkan hilangnya berbagai hambatan psikologis. Sementara, pada 

waktu yang sama, ilmu pengetahuan menimbulkan masalah baru, seperti bencana, 

bahaya kesehatan akibat polusi, ketakutan terhadap rasa terpencil dalam 

masyarakat yang mengasingkan manusia dari kerabatnya dan menimbulkan 

hambatan untuk membangunan persahabatan yang mendalam dan kekal. 

Menghadapi semua kegelisahan baru itu, manusia memperoleh dukungan sosial 

dan psikologis dari agama.
10

 

Tujuan pembangunan pada mulanya sederhana saja, yakni memberantas 

kemiskinan dan menjembatani kesenjangan.Dekade pembangunan yang di 

canangkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), segera setelah perang dunia 

kedua, masalah yang di hadapi saat itu adalah kehancuran ekonomi dan prasarana 

dari negara-negara yang kalah atau menjadi korban peperangan.Perhatian utama 

pembangunan di tekankan pada rehabilitasi dan rekonstruksi sarana-sarana 

ekonomi. Sasarannya adalah mengatasi penderitaan  penduduk akibat kemiskinan 

dan ketidakadilan. 
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Dadang Kahmad, Sosiologi Agama, (Cet ke 2; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), 

h. 119-120.  
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Akar masalah dari kemiskinan dan kesenjangan terletak pada masalah 

kemakmuran dan keadilan, maka sekain itu berdimensi ekonomi, akhirnya 

pembangunanpun berdimensi sosial. Penderitaan dan kemiskinan bukan hanya 

disebabkan oleh tidak terpenuhinya kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan 

papan tetapi juga persoalan kesempatan kerja dan pengembangan diri, akses pada 

informasi, serta peluang untuk turut serta untuk mengambil bagian dalam proses 

kemasyarakatan dan bahkan kehidupan kenegaraan.
11

 

Industri yaitu sebuah usaha atau aktivitas mengolah bahan mentah atau 

barang setengah jadi menjadi barang jadi yang mempunyai nilai tambah untuk 

mendapatkan sebuah keuntungan.Usaha perakitan atau assembling dan juga 

reparasi yaitu bagian dari industri.Hasil dari industri tidak hanya berupa barang, 

tetapi juga bisa dalam bentuk jasa.
12

 

Di abad modern ini, listrik sangatlah penting dalam kehidupan sehari-

hari.begitu pentingnya hampir tidak ada teknologi tanpa menggunakan listrik, 

dengan kata lain listrik sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-

hari. Di Pusat Pembangkit Listrik, energi primer (seperti minyak, batu bara, gas, 

panas bumi dan lain-lain) di ubah menjadi energi listrik, alat pengubah energi 

tersebut adalah generator / alternator, generator  mengubah energi mekanis (gerak) 

menjadi energi listrik. Adanya perpindahan energi dalam suatu rangkaian akan 

membangkitkan medan listrik (elektro magnetik) sehingga timbullah apa yang 

disebut dengan arus listrik.
13

 

Mengenai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Republik Indonesia  Nomor 09/PRT/M/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Infrakstruktur Sumber Daya 
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Dadang Kahmad, Sosiologi Agama, h. 136-137.  
12

https://www.gurupendidikan.co.id/macam-industri/ 
13

http://dunia-listrik-88.blogspot.com/2014/03/sekilas-tentang-listrik_18.html 

https://www.gurupendidikan.co.id/macam-industri/
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Air/Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro/Pembangkit Listrik Tenaga 

Mikrohidro.
14

 

Pembangkit Listrik Mikrohidro mengacu pada pembangkit listrik dengan 

skala di bawah 100 kW. Banyak daerah pedesaan di Indonesia yang dekat dengan 

aliran sungai yang memadai untuk pembangkit listrik pada skala yang 

demikian.Mikrohidro atau yang dimaksud dengan Pembangkit Listrik Tenaga 

Mikrohidro (PLTM), adalah suatu pembangkit listrik skala kecil yang 

menggunakan tenaga air sebagai tenaga penggeraknya seperti saluran irigasi, 

sungai atau air terjun alam dengan cara memanfaatkan tinggi terjunan (head) dan 

jumlah debit air.
15

 

Berdasarkan besarnya peranan listrik dalam kehidupan masyarakat 

mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “Dampak Sosial 

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM) di Desa Bonto 

Salama Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai”. 

 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah dianalisis maka penulis berfokus 

pada masalah dalam ini yang telah menitikberatkan tentang Dampak Sosial 

Mikrohidro Tangka. 

 

2. Deskripsi Fokus Penelitian 

a. Pengertian Masyarakat 
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http://birohukum.pu.go.id/uploads/DPU/2016/PermenPUPR09-2016.pdf 
15

https://media.neliti.com/media/publications/127987-ID-analisis-pembangkit-listrik-

tenaga-mikro.pdf 

https://media.neliti.com/media/publications/127987-ID-analisis-pembangkit-listrik-tenaga-mikro.pdf
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Definisi masyarakat menurut Emile Durkheim mendefinisikan masyarakat 

sebagai kenyataan objektif individu-individu yang merupakan anggota-

anggotanya.Sedangkan Menurut Karl Marx melihat masyarakat sebagai struktur 

yang terdapat ketegangan sebagai akibat pertentangan antarkelas sosial sebagai 

akibat pembagian nilai-nilai ekonomi yang tidak merata di dalamnya.
16

 

b. Dampak Sosial Pembangunan PLTMH 

Analisa dampak sosial adalah suatu kajian yang dilakukan terhadap 

kondisi sosial, ekonomi, dan budaya  masyarakat sebagai akibat dari pelaksanaan 

suatu kegiatan pembangunan di suatu wilayah atau area.  Kajian dilakukan untuk 

menelaah dan  menganalisa berbagai dampak yang terjadi baik positif maupun 

negatif dari setiap tahapan kegiatan mulai dari tahap pra konstruksi, konstruksi, 

sampai tahap operasi.
17

 

Makna pembangunan adalah seperangkat usaha manusia untuk 

mengarahkan perubahan sosial dan kebudayaan sesuai dengan tujuan dari 

kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu mencapai pertumbuhan peradaban 

kehidupan sosial dan kebudayaan atas dasar target-target yang telah di 

tetapkan.Peter L Berger mengemukakan argumenya bahwa pada dasarnya 

pembangunan adalah persoalan yang di hadapi oleh umat manusia sekarang ini. 

Suatu realitas yang senyatanya ada, tidak ada kehidupan suatu bangsa yang sama 

sekali tidak menghadapi persoalan apapun, misalnya persoalan yang di hadapi 

oleh negara-negara yang sedang berkembang seperti: masalah kelaparan, 

penyakit, kebodohan kebutuhan tempat tinggal dan minimnya jumlah ketersediaan 

lapangan pekerjaan dengan demikian, pembangunan adalah persoalan bagi para 
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Elly M Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2011), 

h. 35. 
17

Analsa Dampak Sosial, https://ng66.wordpress.com/ 

https://ng66.wordpress.com/


10 

 

 
 

pembuat kebijakan umum (public policy) yang dalam kepasitasnya ini adalah 

pemerintah.
18

 

Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM) adalah pembangkit listrik 

berskala kecil dengan output di bawah 100 kw yang memanfaatkan potensi aliran 

air yang terdapat dipedesaan sebagai sumber misalnya saluran irigasi, sungai atau 

air terjun alam. PLTM Memiliki kontruksi yang sederhana , mudah dioperasikan, 

mudah dalam perawatan serta dengan biaya investasi yang terjangkau sehingga 

cocok diterapkan untuk menerangi wilayah pedesaan yang tidak terjangkau aliran 

listrik PLN. 

c. Perubahan Sosial 

Perubahan, membayangkan sesuatu yang terjadi setelah jangka waktu 

tertentu, berusaha dengan perbedaan dengan keadaan yang diamati antara 

sebelumdan sesudah jangka waktu tertentu untuk dapat menyatakan 

perbedaannya, ciri-ciri awal unit harus diketahui dengan cermat meski terus 

berubah. Perubahan sosial adalah setiap perubahan yang tak terulang dari sistem 

sosial sebagai satu kesatuan.
19

 

Bruce J. Cohen, perubahan sosial adalah setiap perubahan yang terjadi 

dalam struktur masyarakat, seperti perubahan jumlah remaja yang memasuki 

perguruan tinggi, perubahan laju kematian penduduk atau harapan hidup 

penduduk, dan perubahan peranan istri dalam keluarga modern. Sedangkan 

perubahan kebudayaan dalam masyarakat, seperti penemuan pesawat TV, 

munculnya istilah-istilah baru atau bentuk-bentuk kesian baru.
20
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Elly M Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi, h. 677. 
19

 Piotr Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial (Cet. 5; Jakarta: Prenada Media Group, 

2010), h. 3. 
20

 Abdul Rahim Mallaweang dan Wahyuni, Pengantar Sosiologi (Cet. 1; Makassar: 

Gunadarma Ilmu, 2013), h. 47. 
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Mengenai penjelasan di atas maka dari itu dapat diindentifikasi bahwa 

dampak sosial dan pandangan masyarakat dengan adanya pembangunan PLTMH. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka yang menjadi rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana proses pembangunan dan pandangan masyarakat terhadap 

Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro Tangka di Desa Bonto Salama? 

2. Bagaimana dampak sosial pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga 

Mikrohidro Tangka terhadap masyarakat Desa Bonto Salama? 

 

D. Kajian Pustaka 

Penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini telah 

di lakukan oleh pertama,Agustin Jasupa, Amrazi Zasko, dan Izhar Salim (2016) 

dengan judul “Analisis Dampak Sosial Pembangunan Jalan di Dusun Jatak 

Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak”. Hasil penelitian ini adalah adanya 

pembangunan jalan memberikan dampak sosial kearah semakin baik bagi 

kehidupan bermasyarakat warga dusun Jatak.
21

 

Kedua, Olvit Olniwati Kayupa (2015) dengan judul “Dampak Sebelum 

Dan Sesudah Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (Plta) Terhadap 

Kondisi Sosial Dan Ekonomi Masyarakat Di Desa Sulewana Kecamatan Pamona 

Utara Kabupaten Poso”. Hasil penelitian ini adalah 1) Keberadaan PLTA telah 

memberi pengaruh kepada masyarakat di Desa Sulewana. Pengaruh yang 

dimaksud adalah dampak positif melalui perubahan yakni adanya kemajuan yang 
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Agustin Jasupa, Amrazi Zasko, dan Izhar Salim, Analisis Dampak Sosial Pembangunan 

Jalan di Dusun Jatak Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak(Jurnal, Program Studi Pendidikan 

Sosiologi FKIP Untan Pontianak, 2016). 
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terjadi di desa tersebut,melalui segi aspek keterlibatan masyarakat Desa Sulewana 

sebagai tenaga kerja di lingkungan pembangunan PLTA sehingga meningkatkan 

pendapatan, sudah ada pembangunan sekolah sampai SMA bahkan fasilitas dan 

pelayanan kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit sebagai dampak dari 

pembangunan PLTA. 2) Dampak sosial dan ekonomi yang timbul dari 

pembngunan PLTA Sulewana adalah tingkat sosial dan ekonomi meningkat 

cukup signifikan yaitu sebesar 79.30 % terlihat dari tingkat pendidikan, kesehatan, 

bahkan pendapatan yang membaik pada masyarakat di Desa Sulewana. 3) 

Korelasi antara dua rata-rata kondisi sosial dan kondisi ekonomi sebelum dan 

sesudah didirikannya PLTA Sulewana adalah signifikan dengan sig sebesar 0.000 

lebih kecil dari 0.05, dengan kata lain terdapat perbedaan dari kondisi sosial dan 

kondisi ekonomi sebelum dan sesudah pembangunan PLTA.
22

 

Ketiga, Siti Anugrah Julianti, Jamaluddin, dan Amiruddin (2018) dengan 

judul “Dampak Keberadaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (Pltu) Terhadap 

Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Panau Kecamatan Tawaili”. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) PLTU di Kelurahan Panau 

berdampak kepada kehidupan sosial yaitu polusi dan debu yang dihasilkan oleh 

aktivitas PLTU di Kelurahan Panau dan mengganggu kesehatan masyarakat 

sekitar seperti gangguan pernafasan serta menimbulkan suara kebisingan. (2) Dari 

dampak ekonomi yaitu pendapatan nelayan menurun akibat telah tercemarnya 

pesisir pantai di Kelurahan Panau. (3) Selain itu terdapat keuntungan bagi 

pedagang yang berjualan di area sekitar PLTU di Kelurahan Panau, memberikan 

keuntungan bagi masyarakat yang membuka usaha rumah sewa dan kos-kosan 

untuk karyawan PLTU yang berasal dari luar kecamatan Tawaili. (4) Dampak 

                                                             
22

 Olvit Olniwati Kayupa, Dampak Sebelum Dan Sesudah Pembangunan Pembangkit 

Listrik Tenaga Air (Plta) Terhadap Kondisi Sosial Dan Ekonomi Masyarakat Di Desa Sulewana 

Kecamatan Pamona Utara Kabupaten Pos, Palu: Tesis, 2015. 
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Positif keberadaan PLTU di Kelurahan Panau memberikan peluang kerja 

meskipun menjadi buruh kasar, menambah pendapatan serta menambah peluang 

usaha. (5) Dampak negatif masyarakat sekitar lokasi PLTU merasa sangat 

tergganggu dan merasa tidak nyaman dengan adanya dampak yang ditimbulkan 

seperti bisingnya suara mesin, polusi yang disebabkan oleh debu batu bara, dan 

limbah yang mengalir ke arah laut.
23

 

Keempat, Rahmat Deddy Setiadi dan Nur Aidar (2016) dengan judul 

“Dampak Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (Pltm) Terhadap Perekonomian 

Masyarakat Di Kecamatan Lhoong Aceh Besar”.Hasil penelitian ini 

menggunakan Uji Paired Samples T Test menunjukkan terdapat perbedaan rata-

rata sebelum dan sesudah adanya Pembangkit ListrikTenaga Mikrohidro (PLTM) 

pada variabel pendapatan dan pendidikan (lama jam belajar) di Kecamatan 

Lhoong, Aceh Besar.
24

 

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan beberapa 

penelitian terdahulu diatas, dimana penulis lebih menekankan pada Dampak 

Sosial positif dan negatif serta pandangan masyarakat tentang Pembangunan 

Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro Tangka di Desa Bonto Salama, 

Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai. 

 

 

 

 

                                                             
23

 Siti Anugrah Julianti, Dampak Keberadaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (Pltu) 

Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Panau Kecamatan Tawaili (Jurnal 

Elektronik GeoTadulako Online: Vol 6, No 2, Program Studi Pendidikan Geografi. P.IPS FKIP 

UNTAD, 2018), h. 41. 
24

 Rahmat Deddy Setiadi dan Nur Aidar,  Dampak Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro 

(Pltmh) Terhadap Perekonomian Masyarakat Di Kecamatan Lhoong Aceh Besar (Jurnal Ilmiah 

Mahasiswa (JIM) Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah Volume 1 

Nomor 1, 2016), h. 188-198. 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di kemukakan, maka tujuan 

ingin di capai dalam penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahuiproses pembangunan dan pandangan masyarakat terhadap 

Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro di Desa Bonto Salama. 

b. Untuk mengetahui dampak sosialpembangunan Pembangkit Listrik Tenaga 

Mikrohidro terhadap masyarakat Desa Bonto Salama. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis 

Karena adanya kegiatan karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan metode 

penelitian kualitatif, ada beberapa syarat harus terpenuhi terlebih dahulu, salah 

satunya adalah kerangka teori sebagai analisa mendalam terhadap suatu obyek 

permasalahan. Pemakaian salah satu teori dalam menganalisa, tentunya sebagai 

proses pengujian atas relevansinya suatu teori terhadap perkembangan 

masyarakat. Jadi, salah satu kegunaan dengan adanya penelitian ini sebagai proses 

pengujian relevansi atas teori terhadap kenyataan. Teori yang telah teruji 

kebenarannya atas suatu obyek penelitian akan dijadikan rujukan referensi untuk 

penelitian dengan tema yang sama. 

b. Kegunaan Praktis 

Manfaat yang dapat dirasakan langsung dalam penelitian ini diharapkan 

agar menjadi motivasi oleh semua kalangan masyarakat maupun penulis dalam 

melihat suatu fenomena atau peristiwa keadaan sosial dan terlebih dahulu 

memeriksa duduk perkara permasalahan yang terkait dengan dengan itu serta 

bagaimana mengambil tindakan didalamnya. Tentunya sikap tindakan berangkat 

dari hasil obyektif suatu penelitian, dan atas pertimbangan moral, etika, dan 
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tanggung jawab bersama sebagai sesama manusia harus saling membantu ketika 

terdapat suatu permasalahan yang cenderung tidak berpihak kepada masyarakat 

sebagai golongan yang cenderung mengeksploitasi atas situasi dan kondisi 

sekarang dengan perkembangan tekhnologi dan desakan zaman globalisasi 

sehingga dampak dan pengaruh yang di timbulkan beragam. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Pengertian Masyarakat 

Masyarakat berasal dari bahasa arab, “syaraka” yang berarti ikut serta, 

berpartisipasi, atau musyaraka” yang berarti saling bergaul sementara dalam 

bahasa Inggris dipakai istilah “Society” yang sebelumnya berasal dari kat 

“Socius” yang berarti “kawan” Koentjoroningrat dalam Basrowi (2005) demikian 

pula pendapat Abdul Syani (1987) dijelakan bahwa perkataan masyarakat berasal 

dari kata musyarak (Arab), yang artinya bersama-sama, yang kemudian berubah 

menjadi masyarakat dalam pengertian berkumpul bersama, hidup bersama dengan 

saling mempengaruhi yang setelah di Indonesia menjadi istilah masyarakat.
25

 

Subtansi dari batasan sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan 

antara manusia satu dan lainnya didalam suatu kelompok berakibat timbulnya 

pola hubungan antarmanusia guna menghindari benturan antar-individu dengan 

kelompok atau secara singkat dapat didefiniskan bahwa sosiologi adalah ilmu 

yang berobjek pada pola-pola hubungan antarmanusia.
26

 

Manusia dalam pandangan islam memiliki dimensi fisik, akal, rasa, dan 

hati. Selaku mahluk fisikis membutuhkan makanan, minuman, dan gerak 

badan.Sebagai mahluk yang berakal, manusia mencari jalan keluar dari masalah 

yang di hadapi dan mempertanyakan kebenaran sesuatu. Selaku mahluk yang 

memiliki rasa (syu’ur, hiss, sensory, feeling), ia membutuhkan dan cenderung 

kepada keindahan dan seni. Sebagai mahluk yang punya hati nurani, manusia 

                                                             
25

Abdul Rasyid Masri, Sosiologi dan Komunikasi Pembangunan Desa (Makassar: 

Alauddin University Press, 2014), h. 23. 
26

 Elly M Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 

2015), h. 4. 
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membutuhkan keyakinan. Banyak atau sedikit, keempat potensi dan 

kecenderungan ini di miliki setiap manusia dan masyarakat.
27

 

Teori Konflik salah satu teori tentang asal usul masyarakat yakni kesatuan 

masyarakat yang berdasarkan integrasi maupun adanya keteraturan hidup 

termasuk kesanggupan orang untuk menyesuaikan perilaku mereka dengan 

struktur yang ada sehingga melahirkan kompromi-kompromi atau kesepakatan 

dalam nilai-nilai dasar tertentu, dalam pendangan teori konflik lebih bersifat semu 

dan penuh dengan kepalsuan sebab pada hakikatnya masyarakat penuh dengan 

kubu-kubu, kelompok-kelompok, kepentingan-kepentingan, yang saling 

bertentangan satu sama lain. 

Diutamakan bukanlah nilai-nilai kebersamaan tetapi kepentingan-

kepentingan, persaingan-persaingan, dan semacamnya, sehinggan di butuhkan 

pemikiran-pemikiran dalam mengamankan masyarakat sebab ideologi yang 

menonjol produk pemikiran untuk mengamankan kepentingan-kepentingan yang 

selalu ada dalam setiap kehidupan bersama.
28

 

Karl Marx, perubahan sosial hanya mungkin terjadi karena konflik 

kepentingan material (benda) atau hal yang bersifat material (dibendakan). 

Konflik sosial dan perubahan sosial menjadi satu pengertian yang setara karena 

perubahan sosial berasal dari adanya konflik kepentingan material tersebut akan 

melahirkan perubahan sosial.
29

 

Teori konflik beranggapan bahwa masyarakat adalah suatu keadaan 

konflik yang berkesinambungan di antara kelompok dan kelas serta 

berkecenderungan kearah perselisihan, ketegangan, dan perubahan.Perlu di garis 

                                                             
27

 Bustanuddin Agus, Islam dan Pembangunan (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 

h. 194. 
28

Abdul  Rasyid Masri, Sosiologi dan Komunikasi Pembangunan Desa (Makassar: 

Alauddin University Press, 2014), h. 32-33. 
29

Agus Salim, Perubahan Sosial (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 2002), h. 38.  
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bawahi kata “masyarakat”, tampaknya masyarakat penyebab munculnya 

konflik.Di sebabkan factor ekonomi, sosial, politik, bahkan agama.Merujuk 

kepada Al-Qur‟an indikasi adanya faktor konflik di masyarakat berawal dari 

manusia.
30

 

 

B. Dampak Sosial Pembangunan PLTM 

1. Pengertian Dampak sosial 

Dampak sosial adalah pengaruh atau akibat dari suatu kejadian, keadaan, 

dan kebijakan sehingga mengakibatkan perubahan baik yang bersifat positif 

maupun yang bersifat negatif bagi lingkungan sosial dan keadaan sosial.
31

 

2. Pengertian dan Teori Pembangunan  

Pembangunan adalah proses perubahan ysng mencakup seluruh sistem 

sosial, seperti ekonomi, infrakstruktur , pertahanan, pendidikan dan teknologi, 

kelembagaan, dan budaya.
32

 

Kritikan tentang pembangunan, kenyataannya adalah pembangunan tetap 

merupakan sebuah kemutlakan yang di perlukan selama manusia hidup, 

pembangunan adalah proses perubahan yang di rencanakan untuk memperbaiki 

berbagai aspek kehidupan masyarakat (Deddy T Tikson, 2005), sehingga harus 

mengembalikan makna dan hakekat pembangunan yang sejatinya bahwa tujuan 

pembangunan nasional adalah mencapai pembangunan manusia baik dalam peran 

individu maupun kolektif yang mencapai keserasian, keharmonisan ekonomi, 

sosial dan budaya serta fisik lingkungan terbangun dan alam, inilah makna 

pembangunan yang penting diperhatikan.
33

 

                                                             
30

Dadang Kahmad, Sosisologi Agama (Cet ke 2; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2002), h. 147-148.  
31

Https:/www.kamusbesar.com/dampak-sosial 
32

Risma Handayani, Pembangunan Masyarakat Pedesaan (Makassar: Alauddin 

University Press, 2014), h. 3-4. 
33

Risma Handayani, Pembangunan masyarakat pedesaan, h. 4-5.  
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Pembangunan ekonomi ialah suatu proses perubahan yang meliputi 

kehidupan suatu bangsa seluruhnya. Pembangunan ekonomi berarti mempercepat 

desintegrasi susunan masyarakat yang lama dan mempercepat juga keharusan 

untuk mencapai reintegrasi masyarakat itu.  

Pembangunan ekonomi akan membawa kita melalui suatu taraf 

perkembangan yang amat sukar, oleh sebab runtuhnya kepastian-kepastian hidup 

yang lama dengan menghadapi keharusan untuk membentuk kepastian-kepastian 

serta nilai-nilai yang baru.Meskipun demikian pembangunan ekonomi ialah suatu 

taraf perkembangan bangsa kita yang harus dilalui. Hak menentukan hasib kita 

sendiri serta pembangunan ekonomi adalah dua syarat yang mutlak dan saling 

berhubungan.
34

 

Pembangunan tata ruang setidaknya memperhatikan pula akan kondisi 

sosial masyarakat, kelestarian alam, dan aturan-aturan yang berlaku, sebagaimana 

dalam Al-Qur‟an tentang kelestarian lingkungan QS Ar-Rum/30:41-42. 

 

َ ََ َ   ََ َ َ َ   َ َ

 ََ َ  َََََََ َ  َ َ َ

   َ ََ ََ َ   َ  ََََ 

Terjemahnya: 

41.Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan 
manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari 
(akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). 

42.Katakanlah (Muhammad), “Bepergianlah di bumi lalu lihatlah 
bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka 
adalah orang-orang yang menyekutukan (Allah).” 

 

                                                             
34

Soedjatmoko, Dimensi Manusia Dalam Pembangunan (Jakarta: LP3ES, 1986), h. 21.  
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Selain untuk beribadah kepada Allah, manusia juga diciptakan sebagai 

khalifah dimuka bumi ini.Sebagai khalifah, manusia memiliki tugas untuk 

memanfaatkan, mengelola dan memelihara alam semesta.Allah telah menciptakan 

alam semesta untuk kepentingan dan kesejahteraan semua makhluk-Nya, 

khususnya manusia.Keserakahan dan perlakuan buruk sebagian manusia terhadap 

alam dapat menyengsarakan manusia itu sendiri.Tanah longsor, banjir, 

kekeringan, tata ruang daerah yang tidak karuan dan udara serta air yang tercemar 

adalah buah kelakuan manusia yang justru merugikan manusia dan makhluk hidup 

lainnya. 

Islam mengajarkan agar umat manusia senantiasa menjaga lingkungan.Hal 

ini seringkali tercermin dalam beberapa pelaksanaan ibadah, seperti ketika 

menunaikan ibadah haji.Dalam haji, umat Islam dilarang menebang pohon-pohon 

dan membunuh binatang. Apabila larangan itu dilanggar maka ia berdosa dan 

diharuskan membayar denda (dam). Lebih dari itu Allah SWT melarang manusia 

berbuat kerusakan di muka bumi.
35

 

Tentang memelihara dan melestarikan lingkungan hidup, banyak upaya 

yang bisa dilakukan, misalnya rehabilitasi Sumber Daya Alam (SDA) berupa 

hutan, tanah, dan air yang rusak perlu ditingkatkan lagi. Lingkungan ini program 

penyelamatan hutan, tanah dan air perlu dilanjutkan dan 

disempurnakan.Pendayagunaan daerah pantai, wilayah laut dan kawasan udara 

perlu dilanjutkan dan makin ditingkatkan tanpa merusak mutu dan kelestarian 

lingkungan hidup. 

Proses pembangunan yang dilaksanakan guna mendapatkan bentuk 

perubahan sosial yang tepat adalah suatu upaya yang menentukan konsep 

penentuan nasib suatu bangsa. Masyarakat dengan pembangunan butuh penentuan 

                                                             
35https://renlitbang.banjarmasinkota.go.id/2016/06/al-qur-tentang-tata-ruang-dan.html 
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nasib sendiri, kebutuhan dasar manusia, kelangsungan hidup (sustainability) dan 

pembangunan berdasarkan pertimbangan lain yang bersifat lokal. Menurut 

teoretisi mashab alteratif pembangunan haruslah merupakan proses yang endogen, 

yang didalamnya mencakup suatu proses yang memilki kesamaan tertentu dengan 

teori modernisasi klasik. Masyarakat dalam teori pembangunan alternative harus 

mendalam kekuatan sejarah masyarakat lokal, ekologi, dan kebudayaan sendiri. 

Suatu pandangan yang sedikit banyak menyimpang dari teori pembangunan 

formal pada tingkat abstraksi yang tinggi. Menurut Bjorn Hettne (1990), aliran 

pemikiran ini agak terkucilkan dan menurutnya sesuai dengan semangat 

penentangan bawah tanah (underground counterpoint) dalam tradisi pemikiran 

barat tentang pembangunan. Pemikiran itu muncul sebagai gerakan protes secara 

berkala menentang teori modernisasi sebagai arus utama (mains-tream).
36

 

Secara teoritis, pembangunan dapat dijelaskan dalam dua paradigma 

yakni: 

a. Teori Modernisasi, lebih menyoroti pada aspek ekonomi dan sosiologi. Rwalt 

Rostow dalam teori ekonominya menyatakan “pembangunan lebih ditekankan 

pada tahapan pertumbuhan ekonomi” (the stages of economic growth). Adapun 

dalam pandangan sosiologi, pembangunan lebih ditekankan pada perubahan 

besar pada sektor nonekonomi yang menyangkut perubahan  yang mengandung 

berbagai macam perbedaan. Perbedaan yang dimaksud dalam konsep 

pemikiran ini ialah perbedaan watak atau karakter antara bangsa dinegara maju 

dan negara berkembang. Teori ini selalu mendengung-dengungkan istilah 

modern, pembangunan, pembangunan ekonomi, diferensiasi institusional, 

pembangunan bangsa, dan sebagainya. 

                                                             
36

Agus Salim, Perubahan Sosial (Yogyakarata: PT Tiara Wacana Yogya, 2002), h. 268.  
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b. Teori Imprealisme, berpijak pada konsep pemikiran Marxis lebih berasumsi 

bahwa kekayaan milik negara barat adalah hasil dari pencurian. Teori ini lebih 

menekankan pada istilah ketergantungan, eksploitasi, neokolonialisme, 

pembebasan, dan sebagainya.
37

 

Teknologi yang hadir dalam peradaban kehidupan manusia, sebetulnya 

memilki dua sisi yang hadir sekaligus, yaitu sisi perangkat keras (hard ware) dan 

sisi perangkat lunak (soft ware).Negara berkembang untuk membangun dirinya 

membutuhkan teknologi yang masih harus dibeli dari negara maju. Teknologi 

berguna untuk membantu mengekplitasi sumber daya alam, transportasi, 

komunikasi masyarakat yang akan di perlancar hubungan sosial dalam arti luas. 

Kehadiran teknologi tampaknya sangat beragam meliputi hampir semua 

sector kehidupan dalam proses pembangunan masyarakat. Dibidang komunikasi 

dan informasi, hadirnya jaringan layanan digital telephone telah mengatasi 

jarak,waktu guna mempercepat komunikasi, akses terhadap bidang perbankkan 

(on-line) pemakaian jejaring jagad jembar (internet), dan lain-lain.
38

 

Seiring berkembangnya tehnologi dan perluasan pembangunan tentunya 

memilki aspek dampak sosial pembangunan yang terjadi di tatanan masyarakat 

dan lingkungan.Dampak postif dan negatif ini menjadi hal yang umum, tinggal 

pemerintah dan masyarakat yang mengelola dengan baik. 

3. Pengertian PLTM 

PLTM (Pembangkit Tenaga Mikrohidro) adalah pembangkit yang 

menggunakan tenaga air sebagai media utama untuk penggerak turbin dan 

generator.Tenaga mikrohidro memilki skala daya yang dapat di bangkitkan hingga 

lebih rendah dari 100 kilowatt. PLTM proses perubahan energi kinetik berupa 

                                                             
37

Elly M Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 

2015), h. 677-678. 
38

Agus Salim, Perubahan Sosial (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 2002), h. 109. 
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kecepatan dan tekanan air, yang digunakan untuk menggerakkan turbin air dan 

generator listrik hingga menghasilkan energy listrik.
39

 

PLTM adalah istilah yang digunakan untuk instalasi pembangkit listrik 

yang menggunakan energi air. Kondisi air yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber 

daya (resources) penghasil listrik adalah yang memilki kapasitas aliran dan 

ketinggian tertentu, karena listrik yang dihasilkan PLTM  juga sangat tergantung 

kepada tinggi terjunan (head dalam m) dan jumlah debit airnya (m3/detik). 

Semakin besar kapasitas aliran maupun ketinggiannya dari instalasi, maka 

semakin besar energi yang bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik 

PLTM umumnya merupakan pembangkit listrik yang dioperasikan dengan tidak 

membangun bendungan besar, melainkan dengan mengalihkan aliran air sungai 

ketempat dimana akan menghasilkan terjunan air atau beda tinggi yang diperlukan 

untuk dapat memutar turbin di dalam rumah pembangkit. Setelah digunakan untuk 

memutar turbin, air tersebut dikembalikan ke sungai asalnya. 

Energi mekanik dari putaran poros turbin akan diubah menjadi energi 

listrik oleh sebuah generator. Komponen utama PLTMH adalah air, rumah turbin, 

turbin, dan generator. Dari generator akan dihasilkan masuk ke sistem control arus 

listrik, yang kemudian dialirkan ke rumah-rumah atau keperluan lainnya (beban). 

Pada saat ini mekanisme penjualan listrik dari PLTM terbagi menjadi Off-grid 

(dijual/digunakan langsung ke masyarakat) dan On-grid (dijual ke PLN).Belum 

terlaksananya perluasan jaringan listrik oleh PLN, memberikan kesempatan 

kepada masyarakat dan pemangku kepentingan terkait untuk mengadopsi PLTMH 

sebagai salah satu alternatif teknologi penghasil listrik.
40

 

                                                             
39

 Notosudjono, D. Perencanaan PLTMH di Indonesia (Jakarta: BPPT, 2002), h. 68. 
40

Agus Sugiono, Pemberdayaan Masyarakat dalam Mengelola Potensi Sumber Daya Air 

melalui Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mini/Mikro Hidro Jurnal dan Ekonomi Studi 

Pembangunan Vo. I(3) (Yogyakarta : UGM, 2009). 
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Proses pembangunan listrik kadang ditemui kendala  yang umum dalam 

program listrik antara lain: 

a. Kesulitan mendapat perizinan dari pemerintah, pemerintah daerah, dan instansi 

terkait jaringan listrik yang melintas hutan lindung dan perkebunan. 

b. Permintaan ganti rugi (lahan/tanaman) dari masyarakat. 

c. Lokasi semakin sulit dijangkau. 

d. Infrakstruktur jalan yang belum memadai. 

e. Keterbatasan pendanaan yang tersedia. 

 

C. Perubahan Sosial 

1. Pengertian perubahan sosial 

Menurut Ritzer, perubahan sosial mengacu pada variasi hubungan 

antarindividu, kelompok, organisasi, kultur, dan masyarakat pada waktu tertentu 

dan menurut Persell perubahan sosial adalah modivikasi atau transformasi dalam 

pengorganisasian masyarakat.
41

 

Perubahan-perubahan masyarakat dapat mengenai nilai-nilai sosial, 

norma-norma sosial, pola-pola perilaku organisasi, susunan lembaga 

kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang, 

interaksi sosial dan lain sebagainya.
42

 

Segi pandangan Islam terhadap paradikma, perubahan sosial adalah 

adanya sentiment kolektif dan struktur internal umat, yaitu yang dimana didasari 

atas nilai-nilai transendental. Dalam Islam, rumusan iman, ilmu dan amal adalah 

sebuah sandaran epistemologinya. Jadi transformasi sosial dalam paradikma Islam 

berakhir pada misi ideologinya, yaitu cita-cita untuk menegakkan amar ma‟ruf 
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 Piotr Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial (Cet. 5; Jakarta: Prenada Media Group, 

2010), h. 5. 
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 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Cet. 33; Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2002), h. 301. 
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dan nahyi al-munkar dalam masyarakat dalam rangka tu‟minuna billah yaitu 

keimanan kepada tuhan.
43

 

Perubahan dalam perspektif Islam pada dasarnya merupakan sebuah 

gerakan kultural yang didasarkan pada humanisasi, liberasi dan transendensi yang 

bersifat profektif, yakni yang dimana mengubah sejarah kehidupan suatu 

masyarakat oleh masyarakat sendiri kearah yang lebih terbuka, partisipatif dan 

emansipatoris.
44

 

Melalui pendekatan paradikma Barat Marxis, Weber, Duekheim dan 

paradikma teoritis Islam, umat manusia diharapkan dapat menangkap sebuah 

fenomena yang dimana fenomena tersebut adalah perubahan sosial yang terjadi 

pada diri mereka.Hal tersebut dilakukan dengan melihat bagaimana persamaan 

dan perbedaan kedudukan pendekatan tersebut hanya membandingkan dalam 

sebuah tingkatan metodologis, bukan filosofis epistemolois, karena keduanya juga 

merupakan sama-sama bersifat empiris.
45

 

2. Bentuk-bentuk perubahan sosial 

a. Perubahan lambat dan perubahan cepat 

Perubahan-perubahan yang memerlukan waktu lama, dan rentetan-rentetan 

perubahan kecil yang saling mengikuti dengan lambat, dinamakan evolusi. 

Perubahan ini terjadi dengan sendirinya tanpa rencana atau kehendak tertentu. 

Perubahan tersebut terjadi karena disebabkan usaha-usaha masyarakat untuk 

menyesuaikan diri dengan keperluan-keperluan, keadaan-keadaan dan kondisi-

kondisi baru, yang timbul sejalan dengan pertumbuhan masyarakat.
46
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b. Perubahan kecil dan perubahan besar 

Perubahan-perubahan yang kecil pengaruhnya adalah perubahan pada 

unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau 

pengaruh yang berarti bagi masyarakat. Perubahan pada model pakaian tidak 

membawa pengaruh yang berarti pada masyarakat, karena tidak mengakibatkan 

perubahan-perubahan dalam lembaga kemasyarakatan. Sebaliknya, suatu 

industrialisasi pada masyarakat agraris bisa menagkibatkan perubahan yang 

berpengaruh besar pada masyarakat. 

c. Perubahan direncanakan dan perubahan tidak direncanakan 

Perubahan-perubahan yang dikehendaki atau direncanakan merupakan 

perubahan yang diperkirakan atau yang telah direncakan lebih dahulu oleh pihak-

pihak yang hendak mengadakan suatu perubahan dalam masyarakat. Pihak-pihak 

yang hendak mengadakan suatu perubahan dinamakan agent of change, yaitu 

seseorang atau sekelompok orang yang mendapat kepercayaan dari masyarakat 

sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan.
47

 

3. Faktor-faktor penyebab perubahan sosial  

a. Faktor yang bersumber dalam masyarakat itu sendiri 

1) Bertambah dan berkurangnya penduduk 

2) Penemuan baru 

3) Pertentangan atau konflik 

4) Pemberontakan atau revolusi 

b. Faktor yang bersumber dari luar masyarakat 

1) Lingkungan alam fisik 

2) Peperangan 
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3) Pengaruh kebudayaan lain
48

 

4. Teori-teori perubahan sosial 

a. Teori evolusioner 

Teori evolusioner menganggap masyarakat sebagai perkembangan dari 

bentuk yang sederhana menjadi bentuk yang lebih kompleks. Teori evolusioner 

cenderung bersifat etnosentris karena menggap masyarakat modern lebih hebat 

dari pada masyarakat sebelumnya. 

b. Teori keseimbangan 

Teori ini masyarakat terdiri dari sejumlah bagian-bagian yang saling 

bergantung satu sama lain, dimana masing-masing bagian ini membantu 

keefektifan masyarakat. Sehingga jika sosial dalam kehidupan tertentu, tidak akan 

berhenti pada suatu titik, dalam arti perubahan sosial yang bersangkutan berdiri 

sendiri, melainkan bahwa perubahan-perubahan dibidang lain akan 

mengikutinya.
49
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang di gunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan 

metode penelitian kualitatif sebagai tujuan memberikan gambaran dan 

menginterpresentasikan
50

tentang “Dampak Sosial Pembangunan Pembangkit 

Listrik Tenaga Mikrohidro Tangka di Desa Bonto Salama Kecamatan Sinjai Barat 

Kabupaten Sinjai‟‟. 

Jenis penelitian deskriptif kualitatif lebih menekankan pada keaslian dan 

tidak bertolak dari teori saja melainkan dari fakta yang ada di lapangan 

sebagaimana adanya. Dengan kata lain, menekankan pada kenyataan yang benar-

benar terjadi pada suatu tempat, peristiwa, dan masyarakat tertentu. 

2. Lokasi Penelitian 

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian berlokasi di sekitar aliran 

sungai Tangka, Desa  Bonto Salama, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai. 

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini berkisar beberapa bulan, terhitung 

setelah pengesahan draf proposal, penerbitan surat rekomendasi penelitian, hingga 

tahap pengujian hasil riset. 
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B. Pendekatan Penelitian 

1. Pendekatan Sosiologis 

Pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan yang di gunakan untuk 

mengamati sesuatu dengan melihat dari segi sosial kemasyarakatan, adanya 

interaksi yang terjadi dalam masyarakat terhadap suatu hal yang berhubungan 

dengan pokok pembahasan. 

2. Pendekatan Ekologis  

Pendekatan lingkungan adalah pendekatan proses dengan lingkungan 

sebagai sarana atau media untuk memperkenalkan lingkungan kepada peserta 

didik dalam mengembangkan aspek kognitif. Saat ini pendekatan lingkungan 

tidak hanya sekedar mengembangkan aspek kognitif saja, tetapi lebih diutamakan 

untuk mengembangkan aspek afektif, yaitu dengan tujuan supaya orang mau 

terlibat, mau menangani dan mau memelihara lingkungan. 

3. Pendekatan Historis 

Pendekatan Historis, yaitu suatu ilmu yang membahas beberapa peristiwa 

dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, obyek, latar belakang serta pelaku 

dari peristiwa tersebut.
51

 

 

C. Sumber Data  

Di penelitian ini sumber data yang di gunakan ada dua sumber yakni 

sumber data primer dan sumber data sekunder.
52
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1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah data yang di peroleh peneliti yang di peroleh 

langsung di lapangan, cara mengumpulkan data primer yaitu dengan melakukan 

observasi, dokumentasi dan hasil wawancara oleh informan yang telah peneliti 

tetapkan. Dalam penelitian ini yang menjadi informan kunci adalah buruh 

perusahaan, masyarakat setempat, pihak manajemen perusahaan, pemborong yang 

mengelolah pembangunan, aktivis lingkungan hidup, dan Kepala Desa. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder yaitu data yang di peroleh untuk mendukung data 

primer. Data sekunder yang digunakan antara lain yaitu melalui studi kepustakaan 

dengan cara mengutip dari berbagai konsep yang terdiri dari banyaknya literatur 

baik dari buku, jurnal, majalah, koran atau karya tulis lainnya ataupun 

memanfaatkan dokumen tertulis, gambar, foto-foto atau benda-benda lain yang 

berkaitan dengan aspek yang di teliti. 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini meliputi penelitian kepustakaan (Library research) dan 

penelitian lapangan (Field research). 

1. Penelitian Kepustakaan (Library research) 

Penelitian kepustakaan adalah salah satu cara pengumpulan data yang 

bersifat teoritis, bersadarkan literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. 

Penggunaan metode ini dilakukan dengan dua bentuk, yaitu: 

a. Kutipan langsung, yaitu penulis mengutip dari bahan referensi yang berkaitan 

dengan pembahasan tanpa mengubah redaksi kalimat, isi, serta makna. 

b. Kutipan tidak langsung, yaitu mengutip dari bahan referensi yang berkaitan 

dengan pembahasan dalam bentuk ikhtisar, uraian atau ulasan sehingga 
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terkadang terdapat perbedaan dengan konsep aslinya, namun tidak mengubah 

ataupun  mengurangi makna dari tujuan yang dimaksudkan. 

2. Penelitian Lapangan (Field research) 

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan secara langsung pada 

objek penelitian dan langsung kelokasi penelitian yang telah ditentukan. 

Pengumpulan data dilapangan atau lokasi dilakukan dengan menggunakan teknik 

pengumpulan data
53

 berupa: 

a. Observasi 

Observasi dilakukan dengan turun langsung dengan melihat kondisi, 

situasi, proses dan perilaku. Metode ini digunakan untuk memperoleh gambaran 

dan data lapangan yang terkait dengan Dampak Sosial Pembangunan Pembangkit 

Listrik Tenaga Mikro Hidro Tangka dan pandangan masyarakat terhadap 

pembangunan tersebut. 

b. Wawancara 

Peneliti dan pengumpulan data, selain melakukan observasi juga diadakan 

metode wawancara, tujuan wawancara pada pengumpulan data untuk menggali 

jawaban lebih dalam dan mencatat jawaban yang di berikan. Informan yang 

diwawancarai pada penelitian ini yaitu: pihak perusahaan, buruh perusahaan, 

aktivis agraria, tokoh masyarakat, dan pemerintah setempat. 

c. Dokumentasi 

Metode pengumpulan data dengan cara mempelajari maupun mencatat 

arsip-arsip atau dokumen yang berkaitan dengan judul penelitian yang digunakan 

sebagai bahan untuk melengkapi data dari hasil observasi dan wawancara. 

Dokumentasi digunakan untuk mengetahui gambaran umum mengenai dampak 
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sosial pembangunan dan pandangan masyarakat setempat tersebut mengenai 

pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro tersebut. 

 

E. Instrumen Penelitian 

Penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah 

peneliti itu sendiri.Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus 

“divalidasi” seberapa jauh peneliti kualitatif siap melekukan penelitian yang 

selanjutnya terjun ke lapangan.Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen 

meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan 

wawasan tehadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki obyek 

penelitian, baik secara akademik maupun logistiknya.Peneliti kualitatif 

sebagai human instrument, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih 

informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas 

data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulannya atas 

temuannya. 

Penelitian kualitatif tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia 

sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya ialah bahwa, segala sesuatunya 

belum mempunyai bentuk yang pasti.Masalah, fokus penelitian, prosedur 

penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu semua 

tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya.Segala sesuatu masih 

perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu.  Dalam keadaan yang serba tidak 

pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri 

sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya. 

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa, dalam penelitian 

kualitatif pada awalnya dimana permasalahan belum jelas dan pasti, maka yang 
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menjadi instrumen adalah peneliti sendiri. Tetapi setelah masalahnya yang akan 

dipelajari jelas, maka dapat dikembangkan suatu instrumen. 

  

F. Teknik Pengelolahan dan Analisis Data 

Analisa data merupakan suatu cara untuk mengolah data setelah diperoleh 

hasil penelitian,sehingga dapat diambil sebagai kesimpulan berdasarkan data yang 

faktual. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 

dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang 

dapat dikelola mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting 

dipelajari dan memutuskan apa yang ingin diceritakan kepada orang lain. 

Analisis data dalam sebuah penelitian sangat dibutuhkan bahkan 

merupakan bagian yang sangat menentukan dari berbagai langkah penelitian 

sebelumnya. Penelitian kualitatif, analisis data harus seiring dengan pengumpulan 

fakta-fakta dilapangan, dengan demikian analisis data dapat dilakukan sepanjang 

proses penelitian. Sebaiknya pada saat menganalisis data penelitian juga harus 

kembali lagi ke lapangan untuk memperoleh data yang dianggap perlu dan 

mengolahnya kembali. 

Data yang diperoleh dan digunakan dalam pembahasan skripsi ini bersifat 

kualitatif.Data kualitatif bersifat abstrak dan tidak terukur seperti ingin 

menjelaskan tingkat nilai kepercayaan terhadap rupiah menurun. Memperoleh 

data tersebut penulis menggunakan metode pengolahan data yang sifatnya 

kualitatif, sehingga dalam mengolah data penulis menggunakan teknik analisis 

sebagai berikut: 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data merupakan analisis yang menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu, mengorganisasikan data dengan cara 
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sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Penulis mengelola data 

dengan bertolak dari teori untuk mendapatkan kejelasan dari masalah, baik data 

yang terdapat dilapangan maupun yang terdapat pada kepustakaan.Data 

dikumpulkan, dipilih secara selektif dan disesuaikan dengan permasalahan yang 

dirumuskan dalam penelitian. Reduksi data yang dimaksudkan disini adalah 

proses pemulihan, pemusatan perhatian untuk menyederhanakan, mengabstrakkan 

dan transformasi data. Informasi dari lapangan sebagai bahan mentah diringkas, 

disusun lebih sistematis, serta ditonjolkan pokok-pokok yang penting sehingga 

lebih mudah dikendalikan. 

2. Penyajian Data (Data Display)  

Penyajian data yang telah diperoleh dari lapangan terkait dengan seluruh 

permasalahan penelitian dipilih antara mana yang dibutuhkan dengan yang tidak, 

lalu dikelompokkan kemudian diberikan batasan masalah.Dari penyajian data 

tersebut, maka diharapkan dapat memberikan kejelasan pada data yang ada. 

3. Penarikan Kesimpulan   (Conclusion Drawing/Verification) 

Langkah selanjutnya dalam menganalisis data kualitatif adalah penarikan 

kesimpulan dan  verifikasi, setiap kesimpulan awal yang dikemukakan masih 

bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang 

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Oleh karena itu, dalam 

setiap kegiatan apalagi dalam sebuah penelitian ilmiah, diharuskan untuk menarik 

kesimpulan dari seluruh data yang telah dikumpulkan, mulai dari data yang telah 

direduksi maupun yang belum dan tidak menutup kemungkinan dari data yang 

telah disimpulkan akan melahirkan saran-saran dari peneliti kepada yang diteliti 

demi perbaikan-perbaikan itu sendiri khususnya pada tataran penyelenggaraan 

proses belajar mengajar.
54
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum 

1. Keadaan Geografis dan Iklim Kabupaten Sinjai 

Kabupaten Sinjai terletak antara 5
0
2‟56

‟‟ 
sampai 5

0
21‟56‟‟ Lintang Selatan 

dan antara 119
0
56‟30‟‟ sampai dengan 120

0
25‟33‟‟ Bujur Timur, yang berbatasan 

dengan Kabupaten Bone di sebelah Utara dan Teluk Bone di sebelah Timur.Batas 

sebelah Barat adalah Kabupaten Gowa.Batas sebelah Selatan adalah Kabupaten 

Bulukumba dan Kabupaten Bantaeng.
55

 

Gambar I 

Peta Wilayah Kabupaten Sinjai 

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinjai 2019 

Luas wilayah Kabupaten Sinjai tercatat 789,96 km
2
 yang meliputi 9 

kecamatan dengan jarak 223 km
2 

dari ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. 

Kecamatan Tellulimpoe merupakan kecamatan terluas dengan luas 136,30 km
2 

atau 17,06 persen dari seluruh wilayah Kabupaten Sinjai. Kabupaten 
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Sinjai dan pada umumnya daerah di Indonesia mempunyai dua musim yaitu 

musim kemarau yang terjadi pada bulan September sampai dengan Maret dan 

musim penghujan yang terjadi pada bulan April sampai dengan Juli.
56

 

Tabel I 

Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di 

Kabupaten Sinjai, 2018 

Kecamatan Ibu Kota Kecamatan Luas
2 
(km

2) 

1 2 3 

Sinjai Barat Tassililu 135,53 

Sinjai Borong Pasir Putih 56,97 

Sinjai Selatan Bikeru 131,99 

Tellu Limpoe Mannanti 136,30 

Sinjai Timur Samataring 71,88 

Sinjai Tengah Samaenre 129,70 

Sinjai Utara Balangnipa 29,57 

Bulupoddo Lamatti Riattang 99,47 

Pulau Sembilan Pulau Harapan 7,55 

Sinjai *** 798,96 

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinjai 2019. 
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2. Kependudukan Kabupaten Sinjai 

Jumlah penduduk di setiap kabupaten sangat beragam dan bertambah 

dengan laju pertumbuhan yang sangat beragam pula.Kabupaten Sinjai merupakan 

salah satu kabupaten dengan jumlah penduduk sebesar 242.672 jiwa. Pada tahun 

2010 jumlah penduduk kabupaten Sinjai 229.583 jiwa, lalu tahun 2018 laju 

pertumbuhan meningkat 5,70% menjadi 242.672 jiwa dengan kepadatan 

penduduk Kabupaten Sinjai adalah 296 jiwa per km
2
. 

Rasio jenis kelamin yang di miliki Kabupaten Sinjai berjumlah 94% 

dengan jumlah laki-laki 117.520 jiwa dan perempuan 125.152 jiwa. Rasio jenis 

kelamin paling banyak berada di Kecamatan Sinjai Barat dengan jumlah rasio 

99%, akan tetapi Kecamatan Sinjai Utara merupakan daerah memiliki kepadatan 

terbesar yaitu 1.607 jiwa per km
2
. Hal itu di karenakan Sinjai Utara menjadi pusat 

Pemerintahan Kabupaten Sinjai.
57

 

Tabel II 

Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kabupaten Sinjai, 

Tahun 2018 

 

Kecamatan L aki-Laki Perempuan Jumlah 

1 2 3 4 

Sinjai Barat 12.117 12.274 24.391 

Sinjai Borong 8.003 8.156 16.159 

Sinjai Selatan 18.910 20.293 39.203 
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Tellu Limpoe 16.015 17.481 33.496 

Sinjai Timur 14.625 16.361 30.986 

Sinjai Tengah 13.457 13.817 27.274 

Sinjai Utara 22.887 24.643 47.530 

Bulupoddo 7.778 8.239 16.017 

Pulau Sembilan 3.728 3.888 7.616 

Sinjai 117.520 125.152 242.672 

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinjai 2019. 

 
3. Profil Desa Bonto Salama 

a. Sejarah Desa 

Segala sesuatu yang ada di dunia ini karena ada yang membuat atau 

menciptakan. Begitu juga dengan nama sebuah desa itu ada karena ada yang 

membuat nama desa tersebut, bila desa-desa lain tidak lepas dari sejarah, begitu 

juga dengan Desa Bonto Salama juga tidak luput dari asal usul tersebut. Desa 

Bonto Salama sebagaimana cerita sesepuh desa dulu Desa Bonto Salama jarang 

penghuninya dan bahasa sehari –hari yang digunakan adalah bahasa Bugis campur 

dengan bahasa  Makassar yang disebut dengan Bahasa Konjo, Menurut cerita 

Bonto Salama di bawah pengaruh Dato Ri Bandang (Abd. Makmur Khatib 

Tunggal) Kab. Gowa keturunannya bernama Paleppa Daeng Situncu yang 

bergelar Puatta Matinroe ri Bonto-bontoa yang kemudian karena memiliki 

hubungan yang sangat erat dengan Punta Salama Ri Ko‟bang (Syekh Yusuf) maka 

dikenallah dengan nama Puatta. Matinroe ri Bonto Salama dan pernah menjadi 

Raja di Turungan.
58
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 Sumber Data, Kantor Desa Bonto Salama, 06 November 2019. 
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Pada tanggal 12 April 1961 di Kampung Baru termasuk Tanah Didia dan 

Kampung Magala  sebelum terbentuk desa sesuai keputusan rapat pada tanggal 10 

April 1961 di Manipi yang di pimpin oleh Kepala Disterik Manipi (Andi Muh, 

Saleh) bersama dengan Komandan Kompi B. Yong 404 (Ledda Lawessa) yang 

dihadiri oleh Puan Cakkari, Pak Becce dan beberapa pegawai disterik Manipi dan 

pada rapat tersebut oleh A. Muh. Ali (Karaeng Dali) mengusulkan bahwa tempat 

pengungsian di satukan di Kampung Magala, tetapi tidak disetujui oleh Puan 

Cakkari disatukan karena sempit. yang disarankan oleh Puan Cakkari  tiga tempat 

atau dua kampung yaitu Tangnga Lembang, tanah Didia, dan Kampung Magala, 

saran tersebut disetujui oleh peserta rapat dan diserahkan kepada Puan Cakkari 

pelaksanaannya sesuai petunjuk dari Kepala Disterik Manipi dan diberikan 

pengamanan dari Penggabung yang dipimpin oleh Tentara Anggota 404 satu regu 

kemudian selanjutnya Puan Cakkari disuruh kembali mengadakan pertemuan 

Kepala-kepala kampung dan orang tua kampung yang dihadiri oleh sebagai 

berikut:
59

 

1).GallaBaru     (Bombang) 

2). Kepala Kampung Magala   (Kammi) 

3). Kepala Kampung Kampala  (Lohong) 

4). Kepala Kampung Cakkelembang (Mantara) 

5). Galla Soppeng    (Romba) 

6). Kepala Kampung Laha-laha  (Lassang) 

7). Kepala Kampung Pattiro  (Pabuai) 

Orang Tua Kampung dihadiri oleh : 

1). Karaeng Beddu Rahim   (Kampung Kampala) 

2). Puang Daro    (Kampung Baru) 

3). Puang Nanga    (Tomatoa Lembang) 

4). Puang Masani    (Kampung Kampala) 

5). Puang Bajari Lingu   (Kampung Pattiro) 

6). Dan ketua-ketua kelompok masyarakat. 
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 Sumber Data, Desa Bonto Salama, 06 November 2019. 
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Setelah diadakan pertemuan baru diadakan pembabatan dan penebangan 

pohon-pohon kayu besar kecuali pohon beringin Mallise yang tidak ditebang, 

kegiatan tersebut secara serentakdi tiga tempat pengungsian. Dan seterusnya di 

adakanperintisan jalan dan lorong-lorong sambil di suruh semua Kepala Kampung 

mendaftar kepala Keluarga di wilayahnya kemudian meminta petunjuk 

selanjutnya kepada Kepala Disterik tentang cara pengaturan rumah dan setelah 

dapat petunjuk bahwa setiap KK diberikan pekarangan dengan lebar 25 m dan 

panjang tidak ditetapkan (disesuaikan kondisi) dan tanah yang dibagikan dapat 

dimiliki seterusnya bila mereka mau tinggal menetap kecuali tanah Rincik tidak 

bisa dimiliki tanpa persetujuan dari pemiliknya dan kemudian selanjutnya 

dibuatlah parit (kekkese dalam bahasa konjo) mulai dari daerah Capak ke 

SumurTocadda naik ke pengairan Rumpala (Irigasi Lembanna Sekarang). 

Pembuatan Parit dimulai oleh Puang Nanga atas petunjuk Puang Daro. 

Setelah terbentuk Desa gaya baru di Sulawesi Selatan termasuk Sinjai dan 

Manipi, maka terbentuk juga satu buah desa yang tujuh kampung diatas yang 

diberi nama Desa Bonto Salama dan sebagai Kepala Desa adalah Puan Cakkari 

yang diangkat langsung oleh Pemerintah Kab. Sinjai selain Karaeng Badong 

sebagai penghargaan dalam rangka pelaksanaan pembangunan/pengamanan 

sebelum terbentuk desa yaitu pada Bulan April Tahun 1962 (terbentuknya Desa 

Bonto Salama).
60

 

Desa Bonto Salama pernah di mekarkan sebanyak (2) dua kali yaitu pada 

tahun 1988 di mekarkan Desa Turungan Baji dan tahun 1997 di mekarkan lagi 

Desa Terasa. Kebutuhan hidup masyarakat Desa Bonto Salama dipenuhi dengan 

cara bercocok tanam (bertani), beternak dan juga di dukung dengan keterampilan 

membuat gula merah dari menyadap pohon aren. Melihat dari cerita tersebut dapat 

disimpulkan bahwa Desa Bonto Salama  adalah Desa yang sangat berpotensi 

sekali, tinggal kita masyarakat Bonto Salama  bagaimana cara memanfaatkan, 

menjaga dan mengembangkan potensi yang sudah dimiliki oleh  Desa. 

b. Sumber Daya Alam 
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Sumber Data, Kantor Desa Bonto Salama, 06 November 2019. 
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Desa Bonto Salama merupakan salah satu desa di Kecamatan Sinjai Barat 

Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, memilik luas 2.525 km
2
. Secara 

geografis Desa Bonto Salama berbatasan dengan wilayah sebagai berikut : 

1) Sebelah Utara, berbatasan dengan Desa Turungan Baji 

2) Sebelah Timur, berbatasan dengan Desa Turungan Baji Kec. Sinjai Barat 

dan DesaPattongko, Kec. Sinjai Tengah 

3) Sebelah Selatan, berbatasan dengan Desa Arabika 

4) Sebelah Barat, Berbatasan dengan Desa Terasa 

Secara Administratif, wilayah Desa Bonto Salama terdiri dari 8 Dusun, 16 

Rukun Warga, dan 33 Rukun Tetangga. Secara umum Tipologi Desa Bonto 

Salama terdiri dari persawahan, perladangan, perkebunan, peternakan, Kerajinan 

dan industri kecil, , Jasa dan perdagangan). 

 Topografis Desa Bonto Salama secara umum termasuk berbukit 

bergelombang, dan berdasarkan ketinggianwilayah Desa Bonto Salama 

diklasifikasikan kepada dataran tinggi yaitu dengan ketinggian 700 mdpl.
61

 

Gambar II 

Peta Desa Bonto Salama 

 

Sumber Data: Kantor Desa Bonto Salama, 2019. 
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Sumber Data, Kantor Desa Bonto Salama, 06 November 2019. 
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  Penggunaan lahan Desa Bonto Salama dapat dilihat pada tabel sebagai 

berikut : 

Tabel III 

Penggunaan Lahan Desa Bonto Salama 

No. Penggunaan Lahan Tahun (Ha) 

Lahan Sawah  

1. Irigasi Teknis 149 

2. Irigasi Setengah Teknis  

3. Irigasi Sederhana Milik PU  

4. Irigasi Non PU/Irigasi Desa 10,57 

5. Tadah Hujan 3 

Lahan Bukan Sawah  

1. Pekarangan/Bangunan 238 

2. Tegal/Kebun 480 

3. Ladang/Huma 120 

4. Pengembalaan/Padang Rumput  

5. Sementara Tidak Diusahakan  

6. Ditanami Pohon/Hutan Rakyat 135 

7. Hutan Negara 36 

8. Perkebunan  

9. Rawa-rawa  

10. Tambak  

11. Kolam/Empang  

12. Lahan Lainnya  

  Sumber Data: Kantor Desa Bonto Salama 2019. 
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Tabel IV 

Potensi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan 

No. Komoditas 
Produksi Per Tahun 

Satuan Tahun 2017 

1. Tanaman Pangan Ton/Tahun  

 Padi  6 

 Jagung  12 

 Kacang Tanah  17 

 Ubi Jalar   

2. Buah-buahan Ton/Tahun  

 Mangga   

 Jeruk   

 Pepaya   

3. Perkebunan Ton/Tahun  

 Cengkeh  21 

 Coklat  35 

 Kopi  3 

4. Peternakan Ekor  

 Sapi  78 

 Kerbau   

 Kambing  45 

 Ayam  1.35 

5. Perikanan Ton/Tahun  

 Empang   

 Keramba   

 Tambak   

  Sumber Data: Kantor Desa Bonto Salama, 2019. 
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 Dari kondisi alam Desa Bonto Salama diatas,  dapat diidentifikasi Sumber 

Daya Alam yang dimiliki Desa Bonto Salamadan merupakan salah satu potensi 

pembangunan di Desa Bonto Salama. Hasil Indentifikasi Sumber Daya Alam 

Desa Bonto SalamaKecamatan Sinjai Barat dapat dilihat pada tabel sebagai 

berikut : 

 

Tabel V 

Sumber Daya Alam Desa Bonto Salama 

No. Uraian Sumber Daya Alam Satuan 

Tahun 

2017 

 

    

1. Material Batu Kali dan Kerikil M
3
 3.500 

2. Pasir Urug M
3
 800 

3. Lahan Persawahan/Palawija Ha 162,57 

4. Lahan Hutan Lindung Ha 37,16 

5. Lahan Hutan Produksi Ha 176 

6. Sungai   

7. Tanaman Perkebunan :  

- Cengkeh,  

- Coklat/Kakao, 

- Lada/Merica,  

- Kopi  

- Gula Merah 

Ha 

 

270 

520 

3 

5 

10 

8. Air Terjun Buah 2 

9. Madu. Kg 750 

10. Lahan Kayu Rakyat/Jati Putih Ha 15 

11. Situs Budaya Buah 5 

Sumber Data: Kantor Desa Bonto Salama 2019. 
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c. Sumber Daya Manusia 

  Jumlah Penduduk Desa Bonto Salama berdasarkan Profil Desa 

tahun 2015 sebanyak 2.768 jiwa yang terdiri dari 1.415 laki laki dan 1.371 

perempuan. Sumber penghasilan utama penduduk adalah bertani dan beternak. 

Data Sumber Daya Manusia Desa Bonto Salama Kecamatan Sinjai Barat dapat 

dilihat pada tabel sebagai berikut : 

Tabel VI 

Daftar Sumber Daya Manusia Desa Bonto Salama 

No. Uraian Sumber Daya Manusia Satuan Tahun 

    

1. Penduduk dan Keluarga   

 a. Penduduk Laki-laki Orang 1.554 

 b. Penduduk Perempuan Orang 1.419 

 c. Jumlah Keluarga Keluarga 734 

2. 
Sumber Penghasilan Utama 

Penduduk 
  

 
a. Pertanian, Perikanan, 

Perkebunan 
Orang 1.870 

 b. Pertambangan dan Penggalian Orang  

 
c. Industri Pengolahan (Pabrik, 

Kerajinan dll.) 
Orang  

 
d. Perdagangan Besar/Eceran 

dan Rumah Makan 
Orang 65 

 
e. Angkutan, Pergudangan, 

Komunikasi 
Orang 7 

 f. Jasa Orang 2 

3. Pekerjaan/Mata Pencaharian   

 a. Karyawan Orang 57 

 b. PNS/TNI/Polri Orang 29 



45 

 

 
 

No. Uraian Sumber Daya Manusia Satuan Tahun 

 c. Swasta Orang  

 d. Wiraswasta/pedagang Orang 60 

 e. Petani Orang 977 

 f. Tukang Orang 62 

 g. Pensiunan Orang  

 h. Perbengkelan Orang 7 

 i. Peternak Orang 52 

 j. Jasa Orang 4 

 k. Pengrajin Orang  

 l. Pekerja seni Orang 1 

 m. Lainnya Orang  

 n. Tidak bekerja/penganggur Orang  

4. Tingkat Pendidikan Masyarakat   

 a. Lulusan pendidikan Umum   

 1) TK , PAUD Orang 178 

 2)  Sekolah Dasar/sederajat Orang 856 

 3)  SMP/Sederajat Orang 405 

 4)  SMA/Sederajat Orang 378 

 5)  Akademi/D1-D3 Orang 57 

 6)  Sarjana Orang 178 

 7)  Pasca Sarjana   

 a)  S1 Orang 25 

 b)  S2 Orang 4 
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No. Uraian Sumber Daya Manusia Satuan Tahun 

 b.  Lulusan pendidikan khusus   

 1)  Pondok Pesantren Orang 37 

 2)  Pendidikan Keagamaan Orang 14 

 3)  Sekolah Luar Biasa Orang 1 

 4)  Kursus Keterampilan Orang 7 

 c. Tidak lulus dan tidak sekolah   

 1)  Tidak lulus Orang 6 

 2)  Tidak/Belum bersekolah Orang 1.546 

5. 
Jumlah Penduduk Miskin 

(menurut standar BPS) 
Orang 1.860 

 Sumber Data: Kantor Desa Bonto Salama, 2019. 

d. Sumber Daya Pembangunan 

 Sumber Daya Pembangunan yang dimiliki Desa Bonto Salama yang 

merupakan salah satu potensi untuk pembangunan desa diantaranya Sarana 

Prasarana Desa dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel VII 

Sumber Daya Pembangunan Desa Bonto Salama 

No. Uraian Sumber Daya Alam Jumlah Satuan 

1. Kantor Desa 1                Permanen 

2. Prasarana Umum   

 a. Jalan 
15,341 

(Jalan Desa) 

Km 
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 b. Jembatan 3 Buah 

 c. Dst   

3. Prasarana Pendidikan   

 a. Perpustakaan Desa 
1 Buah 

 b. Gedung Sekolah PAUD 
3 Buah 

 c. Gedung Sekolah TK 
2 Buah 

 
d. Taman Pendidikan Al 

Qur‟an 
8 Buah 

 e. Gedung SD/Sederajat 
4 Buah 

 
f. Gedung Sekolah 

SMP/MTs 
2 Buah 

 
g. Gedung Sekolah Madrasah 

Aliyah 
1 Buah 

 h. Gedung Perguruan Tinggi 
- Buah 

4. Prasarana Kesehatan   

 a. Puskesmas 
1     Ada 

 b. Poskesdes 1 Buah 

 c. Posyandu 
7 Buah 

 d. Polindes 
- Buah 

 e. MCK Umum/MCK Plus 
4/1 Buah 

 f. Sarana Air Bersih 
1 Buah 

4. Prasarana Ekonomi   

 
a. Pasar Desa (jadi pasar 

kabupaten) 
1 Buah 

 b. Kios desa 
2 Buah 

 c. .....   

5. Prasarana Ibadah   

 a. Mesjid 
8 Buah 
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Sumber Data: Kantor Desa Bonto  Salama 2019. 

 

e. Sumber Daya Sosial Budaya  

Sumber Daya Sosial Budaya yang dimiliki Desa Bonto Salama yang 

merupakan salah satu potensi untuk pembangunan desa dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel VIII 

Daftar Sumber Daya Sosial Budaya 

No. 
Uraian Sumber Daya Sosial 

Budaya 
Satuan 

Tahun 

2017 

1. Kelembagaan   

 a. LPM   

 1)  Jumlah pengurus Orang 5 

 2)  Jumlah anggota Orang 7 

 b. Mushola 
1 Buah 

 c. Gereja 
- Buah 

 d. Pura 
- Buah 

 e. Vihara 
- Buah 

 f. Klenteng 
- Buah 

6. Prasarana Umum   

 a. Lapangan Olahraga 
2 Buah 

 b. Kesenian/budaya 
3 Jenis 

 c. Baruga pertemuan 
1 Buah 

 d. Sumur desa 
6 Buah 
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 b. Lembaga Adat Lembaga 1 

 c. TP PKK   

 1) Jumlah pengurus Orang 12 

 2) Jumlah anggota Orang 45 

 a. BUMDes   

 1)  Jumlah Bumdes Buah 2 

 2)  Jenis Bumdes Buah 1 

 b. Karang Taruna   

 1)  Jenis Kegiatan Buah 6 

 2)  Jumlah Pengurus Orang 10 

 3)  Jumlah Anggota Orang 26 

 c. RT/RW   

 1)  Jumlah RW Buah 16 

 2)  Jumlah RT Buah 33 

 
d. Lembaga Kemasyarakatan 

lainnya 
Buah 5 

2. Trantib Dan Bencana   

 a. Jumlah Anggota Linmas Orang 17 

 b. Jumlah Pos Kamling Buah 8 

 c. Jumlah Operasi Penertiban jenis 5 

 d. Jumlah Kejadian Kriminal   

 1. Pencurian Kali - 

 2. Perkosaan Kali - 

 3. Kenakalan Remaja Kali 1 

 4. Pembunuhan Kali - 

 5. Perampokan Kali - 

 6. Penipuan Kali - 
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 e. Jumlah Kejadian Bencana Kali - 

 f. Jumlah Pos Bencana Alam Pos 1 

 g. Jumlah Pembalakan Liar Kali - 

 h. Jumlah Pos Hutan Lindung Pos - 

3. Seni Budaya   

 a. Jumlah Group Kesenian Buah 3 

 b. Jumlah Gedung Kesenian Buah - 

 
c. Jumlah Gelar Seni Budaya per 

Tahun 
Kali 5 

 d. ............   

Sumber Data: Kantor Desa Bonto  Salama 2019. 

 

B. Proses Pembangunan dan Pandangan Masyarakat Terhadap Pembangkit 

Listrik Tenaga Mikrohidro Tangka di Desa Bonto Salama Kecamatan Sinjai 

Barat Kabupaten Sinjai 

Sungai Tangka merupakan sungai terbesar yang berada di Kecamatan 

Sinjai Barat, Desa Bonto Salama adalah salah satu Desa yang memiliki wilayah 

sungai Tangka sekaligus berbatasan langsung dengan kabupaten Gowa.Sungai ini 

memiliki segudang manfaat dalam keberlangsungan hidup manusia, khususnya 

masyarakat yang berada sekitar area tersebut. 

Manfaat dari sungai itu adalah tempat pengambilan aliran irigasi untuk 

lahan pertanian dan lainya.Seiringan dengan berkembangannya penduduk dan 

berkembangnya teknologi maka kebutuhan penduduk makin banyak, salah satu 

kebutuhan masyarakat adalah kebutuhan aliran arus listrik ke rumah-rumah 

masyarakat. 

Wawancara dengan Ramly (37 Tahun) Tokoh Masyarakat Desa Bonto 

Salama mengatakan bahwa: 
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Sebenarnya saya selaku masyarakat biasa setelah ada informasi saya dengar 
akan di bangun PLTM Tangka di Desa Bonto Salama, saya memandang 
pembangunan ini tidak menolak ja karena untuk masyarakat ji juga dan 
sudah menjadi kebutuhan pokok mi listrik dan juga munurut ada untung 
ruginya karena selama pembangunan sudah ada jalan tani yang di bangun 
oleh pihak perusahaan, masyarakat juga di beli tanahnya yang wajar juga, 
tapi yang saya khawatirkan kemungkinan besar dampaknya ke depan 
terhadap masyarakat sekitar karena kalau musim hujan kami takut ke kebun 
yang dekat area sekitar proyek PLTM Tangka karena imbas dari pengerukan 
jalur air dari area bendungan ke turbin menghasilkan tebing yang 
kemiringan yang luar biasa sehingga berpotensi longsor.

62
 

Wawancara dengan Ammas (32 Tahun) Tokoh Pemuda Desa Bonto 

Salama mengatakan bahwa: 

Pembangunan PLTM Tangka adalah pembangunan penambah kapasitas 
listrik di daerah dan ini merupakan proyek negara, otomatis kita tidak bisa 
menolaknya tapi setiap ada pembangunan pasti ada dampaknya baik positif 
maupun negatifnya. Saya selaku masyarakat setempat mengatakan bahwa 
setiap perkembangan pembangunan PLTM Tangka mari kita kawal karena 
imbasnya ke masyarakat ji juga seperti masalah lingkungan karena daerah 
tebing otomatis sewaktu-waktu bisa longsor ataupun lainnya.

63
 

Hasil wawancara di atas mengatakan bahwa pembanguna proyek PLTM 

Tangka merupakan proyek pemerintah yang di kerjakan oleh PT. Brantas 

Abipraya. Sebagai masyarakat biasa tentu tidak bisa menolaknya karena proyek 

negara dan tentunya punya dampak positif dan negatif, seperti adanya jalan tani, 

adanya pekerjaan masyarakat lokal tapi yang mesti kami kawal masalah 

lingkungan misalnya karena imbas pengerukan tebing berpotensi tanah longsor, 

otomatis kami sebagai masyarakat akan khawatir kalau musim hujan telah tiba. 

Selanjutnya sebelum pembangunan, pihak terkait dalam hal ini pihak 

perusahaan dan pemerintah setempat membantu melakukan pendataan lahan 

masyarakat yang terkena wilayah pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga 

Mikrohidro Tangka. Setelah rampung data di lapangan pemerintah setempat 

dalam hal pemerintah kecamatan dan pemerintah desa menfasilitasi pihak 

perusahaan untuk mempresentasikan data lapangan di Aula Kantor Desa dengan 
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 Ramly (37 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Desa Bonto Salama, 4 November 

2019. 
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 Ammas (32 Tahun), Tokoh Pemuda, Wawancara, Desa Bonto Salama, 4 November 

2019.  
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menghadirkan tokoh, agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, masyarakat yang 

terkena wilayah pembangunan dan lain-lain.  

Hasil rapat ini menuai hasil yang di sepakati bersama masalah jumlah 

ganti rugi kepada masyarakat yang terkena wilayah pembangunan dengan uang 

ganti rugi masuk langsung ke rekening masyarakat tanpa perantara sesuai luas 

wilayahnya dan jenis tanamannya, tidak hanya kehati-hatian dalam proses 

pembangunan dari segi dampak sosial dan dampak lingkungannya, 

mempekerjakan masyarakat setempat dan lainnya. 

Wawancara dengan  Faiz Fahruddin (23 Tahun) Mahasiswa Desa Bonto 

Salama mengatakan: 

Pembangunan ini tidak jadi masalah ji, apalagi buat ji juga jalan tani dan 
ada ji juga ganti rugi perusahaan tapi setelah saya lihat proses pembangunan 
berlangsung kadang tidak sesuai hasil kesepakatan dan yang ada di lapangan 
seperti pengeboman untuk hancurkan bukit itu kurang informasi di dapatkan 
masyarakat supaya masyarakat lebih waspada dan pegeboman terlalu 
keseringan karena hampir tiap hari padahal kesepakatan paling sering 3 kali 
perpekan, kemudian menkikis tebing dengan kemiringan bahkan mencapai 
90 derajat, kan itu menurutku berbahaya itu karena rentang longsor.

64
 

Berdasarkan hasil wawancara di atas mengatakan bahwa pembangunan 

PLTM Tangka masyarakat menerima pembangunan karena tentunya untuk 

masyarakat juga hasil dari pada pembangunan tersebut.Akan tetapi setelah 

berlangsung pembangunan kadang tidak sesuai hasil kesepakatan di rapat dan di 

lapangan. Contohnya di rapat pertemuan di kantor desa dulu tidak ada 

pengeboman tapi sementara berlangsung pembangunan ternyata ada pengeboman 

bukit untuk akses aliran air dari bendungan ke turbin serta berpotensi longsor 

imbas pembangunan karena mengkis tebing hingga kemiringan 90 derajat. 

Wawancara dengan Alamsyah (42) dan Rahmat (52) Tokoh Masyarakat 

mengatakan bahwa: 
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 Faiz Fahruddin, (23 tahun), mahasiswa,wawancara, 4 november 2019. 
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Saya secara pribadi tidak jadi masalah karena sudah menjadi mi listrik 

sebagai kebutuhan masyarakat, tapi dalam proses pembangunan perlu sesuai 

aturan yang berlaku dalam pembangunan.
65

 

 

Begitupun yang dikatakan oleh Rahmat bahwa listrik sudah menjadi 

kebutuhan mi itu.Banyak keuntungannya bagi masyarakat tapi saya sebagai 

masyarakat tetap perlu untuk kehati-hatian dalam pengerjaan dengan melihat 

aspek lingkungan dan ekonominya.
66

 

Pandangan masyarakat dari pembangunan PLTM Tangka tersebut yang di 

sampaikan tidak jauh berbeda dari informan satu ke imforman lainnya.Inti yang di 

sampaikan mengenai dampaknya kedepan baik positif maupun negatif. 

 

C. Dampak Sosial Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro 

Tangka Terhadap Masyarakat Desa Bonto Salama Kecamatan Sinjai Barat 

Kabupaten Sinjai 

Peradaban manusia di dunia telah melalui banyak fase mulai dari komunal 

primitif sampai fase kapitalisme sekarang dan mungkin saja fase selanjutnya yang 

di cita-citakan manusia yakni fase sosialisme.Fase kapitalisme sekarang manusia 

menghadapi era digital (salah satunya ketergantungan manusia pada alat 

teknologi), sehingga masyarakat di haruskan mengikuti ataupun menghadapi 

sesuai tuntutan zaman. 

Hal itu sebagai peradaban masyarakat tidak terlapas dari adanya tuntutan 

manusia untuk melakukan pembangunan, baik pembangunan fisik maupun non 

fisik.Pembangunan fisik tidak terlepas dari pembangunan infrastruktur sedangkan 

pembangunan non fisik tidak terlepas dari pembangunan sumber daya manusia. 
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Ilmu pengetahuan manusia yang di berikan oleh Tuhan untuk berfikir dan 

bertindak itulah mempengaruhi kehiduan masyarakat, bisa jadi ke arah 

memanusia manusia ataukah ke arah pengrusakan sesasama manusia dan alam, 

tergantung tingkat kesadaran naif atau kesadaran kritis yang di gunakan 

sebagaimana mestinya.Namun ketika kita lihat faktanya di lapangan khususnya di 

Indonesia mengalami krisis moral dan kesenjangan ekonomi dan pembangunan 

yang tidak merata menurut penulis. 

Pembangunan fisik atau infrastruktur di Indonesia telah mengalami 

perkembangan pesat di beberapa daerah untuk kebutuhan industri ataukah 

kebutuhan masyarakat.Seperti halnya fokus penelitian dan tulisan ini mengenai 

dampak sosial positif dan negatif pembangunan PLTM Tangka di Desa Bonto 

Salama, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai.Pembangunan itu mungkin 

saja untuk kebutuhan listrik masyarakat di daerah tersebut. 

Kehidupan manusia tidak terlepas dari pembangunan infrakstruktur, salah 

satu pembangunan infrakstruktur adalah pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga 

Mikrohidro Tangka untuk menambah pasokan listrik di daerah tersebut.Tentunya 

dalam pembangunan memiliki dampak, baik dampak sosial positif maupun 

negatif. 

Adapun wawancara dengan Joko Edy Purnomo (43 Tahun) Pelaksana 

Pembangunan PLTM Tangka Desa Bonto Salama mengatakan bahwa: 

Pembangunan PLTM ini mulai pengerjaan di lapangan akhir tahun 2016 
sampai Desember 2019 namun kadang mandet karena di sebabkan oleh 
cuaca. Waktu pembangunan ini yang saya maksud hanya pembangunan 
kontruksi, bukan operasionalnya. Target operasionalnya bulan Juni 2020, 
itupun kalau tidak ada kendala seperti cuaca, pengiriman turbin dari 
Australia, dan lainnya. Aliran air dari Bendungan ke Turbin  kurang lebih 4 
km, kemudian aliran listrik dari turbin ke PLN Sinjai Kota, tinggal PLN 
yang mengelola. Sebelum pembangunan ini di sepakti oleh Pemerintah 
pusat dengan milik BUMN kemudian di lelang untuk pengerjaan kontruksi 
dan pengelolaannya.Lelang itu dimenangkan oleh PT. Brantas Nipa Jaya 
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Energi, pengerjaan pembangunan untuk kontruksinya oleh PT. Brantas 
Abipraya merupakan anak perusahaan dari PT. Brantas Nipa Jaya Energi.

67
 

Adapun wawancara dengan Irfan (25 Tahun) Staf Tehnik Pembangunan 

PLTM Tangka Desa Bonto Salama mengatakan bahwa: 

 
Selama pembangunan ini ketika ada keluhan masyarakat ketika ada dampak 
yang terjadi selama pengerjaan kami data dan kemudian kirim ke Jakarta 
laporan untuk ganti rugi kerusakan apa saja. Ganti rugi sesuai prosedurnya,  
seperti ganti rugi beberapa rumah warga yang terkena dampak getaran 
pengeboman bukit. Bahkan kadang juga warga senang karena di buatkan 
akses jalan ke kebun. Kemudian ganti rugi lahan itu Rp 15.000 per meter 
dan tanaman tergantung tanaman apa dan umurnya berapa sesuai 
kesepakatan rapat di kantor desa dulu dan beli secara permanen oleh pihak 
perusahaan.  Jumlah pekerja Perusahaan 6 orang.Alat berat 10 buah lebih 
tapi sekarang tinggal 2 karena sudah tahap perapian, semua milik 
perusahaan.Kecuali truk kami sewa milik warga setempat. Kapasitas PLTM 
3,15 kali 2 MW.

68
 

  Berdasarkan hasil wawancara di atas pihak perusahaan mengatakan 

sebelum pembangunan Pembangki Listrik Tenaga MikroHidro Tangka ini kami 

melaksanakan survei di lapangan seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 

(AMDAL), mendata wilayah lahan yang terkena pembangunan kemudian ganti 

rugi, surat izin pembangunan, dan kebutuhan lainnya sebelum pengerjaan. 

Pembangunan kontruksi PLTM lebih 3 tahun yakni akhir 2016 sampai 

Desember 2019 namun selama pengerjaan tentu memiliki kendala, itu yang 

menghambat pengerjaan. Pekerjanya ini kami datangkan dari Jawa, Jeneponto dan 

masyarakat lokal sesuai bidang atau keahliannya di lapangan. Wawancara dengan 

Nasir (46 Tahun) pekerja lokal mengatakan bahwa: 

 
Sebelum pembangunan PLTM Tangka di mulai pihak pemerintah  Desa 
memfasilitasi mengadakan rapat pertemuan di Kantor Desa Bonto Salama 
yang menghadirkan pemerintah Desa, pemerintas Kecamatan, Pihak 
Peruhaan PT. Brantas Abipraya dan masyarakat. Di pertemuan itu salah satu 
pembahasannya adalah mengenai ganti rugi lahan dan pekerja, ganti rugi 
lahan permeter Rp 15.000 serta ganti rugi tanaman sesuai jenis tanaman dan 
usia tanaman dan di prioritas pekerja lokal kemudian gaji pekerja untuk 
buruh kasar dengan tukang Rp 120.000 dan buruh Rp 80.000, akan tetapi 
setelah ada pemanggilan dari perusahaan untuk bekerja hanya di gaji Rp 
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60.000 sampai Rp 90.000, itu masyarakat tidak menolak langsung menerima 
saja tanpa protes namun mengeluh rendah gaji. Saya juga sebagai 
masyarakat setempat mengatakan ada juga baiknya karena di beli lahan 
masyarakat dengan yang menurutku layak ji tapi selama pengerjaan saya liat 
sangat berpotensi longsor karena kemiringan yang curang caranya mengikis 
bukit untuk aliran air dari bendungan ke turbin dan akan ada pengerukan ji 
juga sungai karena banyak material bekas galian bukit turuk ke sungai.

69
 

 

Setelah mendengarkan wawancara informan di atas mengatakan bahwa 

sebelum  pembangunan PLTM Tangka di adakan rapat pertemuan antara 

pemerintah setempat, pihak perusahaan dan masyarakat, pertemuan itu membahas 

mengenai pembebasan lahan, upah pekerja, dan lainnya. Sebelumnya masyarakat 

setempat hanya bisa jalan kaki namun setelah adanya jalanan yang buat oleh 

perusahaan kini masyarakat bisa menggunakannya. 

Wawancara dengan Arfa Mappa (40 Tahun) Kepala Desa Bonto 

Salamamengatakan bahwa: 

Jadi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga MikroHidro Tangka ini di 

rencanakan oleh pemerintah pusat untuk kebutuhan penambahan kapasitas 

energi listrik, proyek ini yang kemudian di lelang kepada perusahaan untuk 

pembangunannya, pembangunan tersebut di menangkan oleh PT Brantas 

Abipraya.Pembagunan ini untuk di aliri ke daerah Kabupaten Sinjai dan 

sekit arnya untuk penambahan kapasitas listrik, akan tetapi sebelum 

pembangunan itu terlebih dahulu telah menganilisis mengenai dampak 

lingkungan (AMDAL) oleh pihak terkait, pembebasan lahan masyarakat, 

memprioritaskan mempekerjakan masyarakat setempat sesuai keahliannya, 

kelengkapan adminitrasi dan lainnya. Jadi kami pemerintah desa hanya 

menfasilitasi dan membantu mengawasi mengenai kendala selama 

pembangunan karena ini adalah proyek negara dan memfasilitasi ketika ada 

keluhan masyarakat selama pembangunan
70

 

 

Wawancara dengan Sahril (33 Tahun) Anggota BPD Desa Bonto Salama: 

Sebelum pembangunan PLTM Tangka sudah ada sosialisasi kepada 
masyarakat dan kami juga memfasilitasi untuk mengadakan rapat pertemuan 
yang di hadiri oleh pemeritah kecamatan, desa, kabupaten, pihak 
perusahaan, dan masyarakat yang memiliki lahan terkena pembangunan 
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PLTM Tangka, hasil daripada itu kami pemerintah desa bersama masyarakat 
mengawal selama proses pembangunan itu. Adapun masyarakat yang 
komplen selama pengerjaan kami fasilitasi, seperti halnya kemarin masalah 
pengeboman bukit untuk aliran air masyarakat mengeluh karena getaran 
bom dan percikan batu, pendangkalan sungai.
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Setelah adanya hasil wawancara di atas mengenai dampak sosial 

pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga MikroHidro Tangka, pembangunan ini 

untuk penambahan kapasitas daya listik untuk di aliri nantinya di rumah-rumah 

warga.Namun sebelum itu pemerintah pusat merencanakan dan mendiskusikan 

sebelum adanya pembangunan tersebut. Karena ini proyek negara namun di 

serahkan ke pihak PT. Brantas Abipraya sebagai pemenang lelang tender 

pembangunan, mulai kelengkapan admistrasi, proses pembangunan sampai selesai 

pembangunan. Wilayah pembangunan pihak perusahaan mulai dari lokasi PLTM 

sampai aliran listrik ke Kantor PLN Sinjai.Aliran listrik ini untuk penambahan 

daya listrik di daerah Kabupaten Sinjai dan sekitarnya. 

Seiring dengan proses jalannya pembangunan Pembangkit Litrik Tenaga 

Mikrohidro Tangka ini tentu tidak jalan terus sebagai mana mestinya akan tetapi 

tentunya memilki kendala. Selama proses pembangunan yang di keluhkan dan 

respon baik oleh masyarakat setempat mengenai pengeboman karena 

mengakibatkan beberapa rumah warga retak dinding dan lantai rumah warga 

terkena getaran pengeboman namun pihak perusahaan melakukan pendataan dan 

ganti rugi, begitupun pembebasan lahan di beri harga Rp 5.000 per meter dan 

membeli tanaman dengan harga sesuai jenis tanaman dan usia tanaman, 

pembuatan jalan ke daerah PLTM sebanyak tiga jalur dan itu semua bisa di 

nikmati oleh masyarkat sebagai jalan tani, mendapat pekerjaan tambahan 

masyarakat selama proses pembangunan berlangsung, dan pendangkalan sungai 
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Tangka namun akan ada normalisasi sungai kembali akibat banyaknya material 

bekas galian yang turun ke sungai. 

Setalah menelaah di atas, adapun solusi dari hasil penelitian terkait 

dampak sosial pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro yakin sebagai 

berikut. 

1) Melakukan reboisasi atau penghijauan di area atau sekitaran wilayah 

pembangunan PLTM sebagai upaya untuk mencegah longsoran akibat 

pengerukan tebing di sepanjang aliran bendungan ke turbin. 

2) Melalukan ganti rugi lahan masyarakat yang masuk dalam area 

pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro Tangka sesuai harga 

tanah dan tanamanannya, serta ganti rugi kerusakan rumah masyarakat 

akibat getaran pengeboman bukit sesuai dengan besaran kerusakannya. 

3) Melakukan normalisasi sungai atau pengerukan kembali tanah atau bebatuan 

di sungai sebagai metode mengurangi penyempitan dan pendangkalan 

sungai. 

4) Pemerintah setempat dalam hal ini pemerintah Kabupaten Sinjai melakukan 

pengawasan intens selama proses pembangunan untuk meminimalisir 

kerusakan lingkungan dengan menjalankan terkait Analisis Dampak 

Lingkungan (AMDAL) ataupun Peraturan Perundangan yang berlaku terkait 

itu. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di peroleh penulis tentang Dampak 

Sosial Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga MikroHidro Tangka Desa Bonto 

Salama Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai dengan melihat inti dari Bab 

sebelumnya maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Proses Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro tangka 

dikerjakan PT Brantas Abipraya merupakan perusahaan Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang kontruksi terutama 

bendungan dan kontruksi air lainnya. Proses pembangunan sesuai 

prosedural dengan memulai survei lapangan, melengkapi kelengkapan 

adminitrasi, serta sosialisasi kemasyarakat setempat sebelum pengerjaan. 

Pembangunan ini untuk menambah kapasitas daya listrik di Kabupaten 

Sinjai. Pandangan masyarakat dengan adanya pembangunan ini cukup 

merespon baik dengan pertimbangan listrik sudah menjadi kebutuhan 

pokok semua kalangan masyarakat di era modernisasi dan globalisasi. 

Namun, sebagian kalangan masyarakat berpandangan mengenai dampak 

lingkungan kedepannya karena wilayah pembangunannya sangat terjal dan 

sewaktu-waktu berpotensi tanah longsor serta harapannya tetap 

berpedoman mengenai Peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait 

Analisis Dampak Lingkungan. 
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2. Dampak social Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro 

Tangka Terhadap Masyarakat Desa Bonto Salama sebagai berikut: 

a. Dampak sosial positif 

1) Penambahan kapasitas tekanan listrik untuk daerah Kabupaten Sinjai 

2) Memiliki jalanan ke lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM) 

Tangka yang di kerjakan oleh pihak perusahaan dan sekaligus di 

jadikansebagai  jalan tani bagi masyarakat setempat. 

3) Menambah pendapatan ekonomi masyarakat yang bekerja maupun rumah 

warga yang dikontrak dijadikan kantor perusahaan selama proses pengerjaan 

proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM) 

Tangka. 

b. Dampak sosial negatif 

1) Pendangkalan sungai akibat pembuangan material tanah dan bebatuan sisa 

pengerukan tebing untuk aliran air dari bendungan ke turbin walaupun akan 

ada normalisasi sungai kembali. 

2) Berpotensi tanah longsor akibat pengerukan tebing dengan kemiringan 

mencapai 90 derajat dan tinggi mencapai 50 meter untuk pembangunan 

saluran air dari bendungan ke turbin proyek Pembangunan Pembangkit 

Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM) Tangka. 

3) Retaknya beberapa rumah atau bangunan warga akibat getaran pengeboman 

bukit untuk pembangunan saluran air dari bendungan ke turbin proyek 

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM) Tangka 

namun sudah ada realisasi yakni ganti rugi sesuai kerusakannya. 

4) Adanya diskriminasi upah pekerja. 
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Adapun solusi dari hasil penelitian di atas yakni: 

1) Reboisasi atau penghijauan di area kerusakan lingkungan 

2) Ganti rugi lahan dan rumah masyarakat yang terdampak selama proses 

pembangunan 

3) Normalisasi sungai dalam upaya menormalkan kembali ekosistem sungai 

dan mencegah kedangkalan serta penyempitan sungai 

4) Menjalankan terkait Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) 

 

B. Implikasi 

Kepada pemerintah kiranya dapat bersinergi dengan masyarakat agar lebih 

berhati-hatilah dalam membangun infrakstrukur dengan melihat secara mendalam 

aspek dampak sosial masyarakat dan aspek dampak sosial lingkungannya 

walaupun manusia tentu memiliki tuntutan untuk mengembangkan potensi sumber 

daya alam. Kelebihan dari manusia itulah yang menyebabkan hadirnya tuntutan 

zaman di era modernisasi dan globalisasi dengan memanfaatkan potensi sumber 

daya alam untuk membangun infrastruktur sebagai kebutuhan masyarakat, akan 

tetapitetap memperhatikan aspek dampaknya sekarang dan kedepan dengan 

menjalankan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL). 

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM) Tangka 

sekiranya dapat berguna untuk kebutuhan masyarakat dan menambah lapangan 

pekerjaan terkhusus memberdayakan masyarakat lokal di bagian pembangunan 

yang memilki skil tanpa ketergantung lagi kepada pihak luar.Pembangunan yang 

paling utama adalah pembangunan sumber daya manusia dan dengan 

pembangunan infrastruktur. 
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Data Informan 

No Nama Usia Pekerjaan Keterangan 

1 Arfa Mappa 40 tahun Kepala Desa 6 November 
2019 

2 Sahril 33 tahun Anggota BPD 6 November 
2019 

3 Joko Edy 43 tahun Pelaksana 
Pembangunan 
PLTM 

7 November 
2019 

4 Irfan  25 tahun Staf Pembangunan 
PLTM 

7 November 
2019 

5 Ramli 37 tahun Tokoh Masyarakat 4 November 
2019 

6 Ammas 32 tahun Tokoh Pemuda 4 November 
2019 

7 Faiz Fahruddin 23 tahun Mahasiswa 4 November 
2019 

8 Nasir 46 tahun Buruh 
Pembangunan 
PLTM 

5 November 
2019 

9 Kasmir 40 tahun Buruh 
Pembangunan 
PLTM 

5 November 
2019 

10 Alamsyah 42 tahun Petani 5 November 
2019 

11 Rahmat 52 tahun Petani 5 November 
2019 
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Foto wawancara bersama bapak Arfa Mappa (Kepala Desa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto wawancara bersama bapak Joko Edy  (Pelaksana Pembangunan PLTM) 
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Foto wawancara bersama bapak Irfan (Staf Pembangunan PLTM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto wawancara bersama dengan pihak perusahaan 
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Foto wawancara dengan bapak Sahril (Anggota BPD) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Foto wawancara dengan bapak Nasir (Buruh Pembangunan PLTM) 
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Foto Lokasi PLTM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Lokasi observasi lapangan 
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Foto lokasi observasi lapangan 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto lokasi observasi lapangan 
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Foto observasi lapangan lokasi bendungan 
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