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PEDOMAN TRANSLITERASI  

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat  

pada halaman berikut: 

1. Konsonan 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak ا

dilambangkan 

Tidak dilambangkan 

 ba b be ب

 ta t te ت

 sa ֺs es (dengan titik di atas) ث

 jim j je ج

 ha h ha ح

 kha kh kadang ha خ

 dal d de د

 zal ֺz zet (dengan titik di atas) ذ

 ra r er ر

 zai z zet ز

 sin s es س

 syin sy es dan ye ش

 sad   es (dengan titik di bawah) ص

 dad d de (dengan titik di bawah) ض

 ta t te (dengan titik di bawah) ط

 za   zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain „ apostrof terbalik„ ع

 gain g ge غ

 fa f ef ف

 qaf q qi ق

 kaf k ka ك

 lam l el ل

 mim m em م

 nun n en ه

 wau w we ى

 ha h ha ه

 hamzah „ apostrof ء

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

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

). 

2. VOKAL 

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

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang 

lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A آ

 Kasrah I I ا

 Dammah U U ٱ

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

B. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan Huruf Nama 
Huruf dan   

Tanda 
Nama 

.…ي   ا׀  ᷄...... 
Fathah dan alif atau ya ᷄’          Ā a dan garis di atas 

 Kasrah dan ya᷄’          Ī i dan garis di atas ي

ى ᷄ 
Dammah dan wau          Ū u dan garis di atas 

 

C. Ta’ Marbutah 

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

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

Sedangkan ta’marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathahdanya᷄’ Ai a dan i ي᷄

ى ᷄ Fathahdanwau Au a dan u 



 

xii 

 

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

ta’ marbutah itu ditransliterasi kan dengan ha (h). 

D. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah  tanda  tasydid  (  ِّ  ),  dalam  transliterasi  ini  dilambangkan  dengan  

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

tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ۑ), maka ia 

ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī. 

E. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf ال 

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

seperti biasa al-, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf 

qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

F. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‟) hanya berlaku bagi 

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

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

G. Penulisan Kata Arab yang Lazim di Gunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia, atau lazim dan menjadi 

bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan 

bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi 

ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur‟an (dari al-Qur‟ān), 

alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian 

dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. 
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H. Lafz al-Jalālah (الله) 

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

berkedudukan sebagai mudāfilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. Adapun tā’marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada Lafz al-

Jalālah, ditransrasi dengan huruf [t]. 

I. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

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

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

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

kapital Al-. Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 

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

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

J.Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.   = subhanallahuwata‟ala. 

saw.   = sallallahu „alaihiwasallam. 

H   = Hijriah. 

M   = Masehi.  

SM   = Sebelum Masehi. 

HR   = Hadis Riwayat. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas pelaksanaan Perda 

Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2014 tentang pertambangan rakyat di Desa 

Tiromanda Kecamatan Bua Kabupaten Luwu  dan untuk mengetahui Bagaimana 

pelaksanaan Perda no 6 tahun 2014 tentang pertambangan rakyat di Desa 

Tiromanda Kecamatan Bua Kabupaten Luwu serta bagaimana  hambatan yang di 

hadapi dalam pelaksana peraturan daerah No 6 tahun 2014  terhadap pelaku 

pertambangan rakyat di Desa Tiromanda Kecamatan Bua Kabupaten Luwu di 

Desa Tiromanda Kecamatan Bua Kabupaten Luwu. 

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif teknik pengumpulan 

data yaitu dengan melakukan wawancara langsung, Observasi dan dokumentasi 

dan menganalisis beberapa peraturan perundang-undangan serta membaca 

berbagai referensi buku.  

Hasil penelitian ditemukan beberapa faktor yang menyebabkan adanya kendala 

dalam pelaksanaan peraturan daerah no 6 tahun 2014 di desa tiromanda 

kecamatan bua kabupaten luwu : a).Faktor Undang-Undang adalah peraturan 

tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah,. 

b).Faktor penegak Aparat penegak hukum dalam hal pertambangan ini masih 

belum maksimal dalam penegakan hukum di bidang pertambangan. c). Faktor  

Masyarakat, maksud dari faktor masyarakat ini adalah bahwa tingkat kepatuhan 

terhadap ketaatan aturan masyarakat masih rendah salah faktor terbesar bagi 

setiap orang. d). Faktor Sarana Prasarana, tampa adanya sarana dan prasarana 

yang memadai tidaklah mudah penegakan hukum berlangsung dengan baik. e). 

Faktor Budaya Hukum, kebudayaan menurut Soejono Soekanto mempunyai 

fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat,. 

Implikasi dari penelitian adalah permintah daerah  provinsi dan pemerintah daerah 

kabupaten hendaklah harus lebih berkoordinasi dan bekerjasama dengan baik, 

sehingga dapat dilakukan pengawasan dan pembinaan serta penegakan hukum 

yang lebih maksimal dalam penegakan hukum di bidang pertambangan. Karena 

mempunyai potensi yang baik khususnya pasir yang sangat bermanfaat untuk 

kemajuan pembangunan sarana dan prasarana di Kabupaten Luwu. 

 

Kata Kunci: Pertambangan, Perda, Pemeritah, Hukum 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Adanya pemerintahan daerah tidak lepas dari konstitusi bangsa indonesia 

yakni tertuang pada pasal 18 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 yang mengamanatkan tentang pembagian Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang terdiri atas daerah daerah provinsi dan dalam setiap provinsi 

terdiri atas daerah kabupaten/kota yang masing masing dari daerah tersebut 

mempunyai pemeritah daerah yang di atur oleh Undang-Undang. “Undang-

undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagian dari hukumnya dasar negara itu. 

Undang-undang Dasar ialah, hukum dasar yang tertulis, disamping Undang-

undang dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan aturan 

dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara 

meskipun tidak tertulis. 

Akibat adanya amanat dari konstitusi tersebut berbagai peraturan 

perundang- undangan tentang pemerintahan daerah dibuat untuk menjamin 

terselenggarannya pemerintahan daerah yang sesuai dengan perkembangan yang 

ada pada setiapp daerah. Mengingat hal tersebut Undang-Undang Nomor 23 tahun 

2014 tentang pemerintahan daerah meemberikan hak, wewenang dan kewajiban 

kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan dan kepentinganmasyarakat setempat sesuai dengan pearturan 

perundang undangan. Kegiatan pertambangan merupakan salah satu sektor usaha 

yang di miliki peran strategis dan kontribusi yang besar terhadap pembangunan 
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suatu daerah. Keberadaan bahan galian galian berupa mineral-mineral dan 

endapan-endanpan lainnya merupakan suatu anugerah bagi setiap daerah. Hal itu 

berkaitan dengan peningkatan pendapatan asli daerah yang berasal dari 

penerimaan pajak, retribusi dan penyertaan modal daerah melalui divertasi saham 

dan/atau melalui badan usaha milik negara. Undang-undang dasar Negara 

Republik indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen rumusan pasal 18 ayat 

(1) dan (2) adalah sebagai berikut: Ayat (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia 

dibagi atas daerah-daerah provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai 

pemerintahan daerah yang di atur dengan Undang-Undang. Ayat (2) pemerintahan 

daerah provinsi, kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
1
 

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Hampir 

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

Indonesia bagian timur terdapat kekayaan sumber daya alam. Kekayaan tersebut 

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

kekayaan yang ada tersebut dikuasai oleh negara untuk kesejahteraan rakyatnya. 

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

alam yang terkandung didalamya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk 

sebesar besarnya kemakmuran rakyat”. Dikuasai oleh Negara memaknai hak 

penguasaan Negara atas aset kekayaan alam.Digunakan untuk sebesar besarnya 

kemakmuran rakyat dimaknai hak kepemilikan yang sah atas kekayaan alam 

adalah rakyat Indonesia.Negara dalam hal ini selaku organisasi kekuasaan yang 

                                                         

1
 Abrar Saleng. 2004. Hukum pertambangan (Yogyakart: UII Press) h. 32 
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tertinggi yang diberikan kewenangan dan tanggung jawab mewujudkan 

kesejahteraan masyarakatnya.
2
 

Kekayaan alam yang dimiliki Indonesia yang apabila dikelola dengan baik 

akan memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan rakyat. Begitupun sebaliknya. 

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

batu bara. Pemanfaatan sumber daya tersebut dilakukan melalui kegiatan usaha 

pertambangan.Dengan kegiatan tersebut akan menghasilkan pendapatan yang 

sangat besar dan pembangunan ekonomi Negara. 

Dalam memanfaatkan sumber daya alam, diperlukan kesadaran terhadap 

pengelolaannya atau dalam arti penting, Perlindungan dan Pengelolaan 

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

antara kemajuan pembangunan dan kesadaran akan perlunya pengelolaan 

lingkungan hidup dengan baik. 

Salah satu usaha pemanfaatan sumber daya alam, khususnya sumber daya 

mineral dan batu bara, dilakukan melalui kegiatan pertambangan. Dalam 

UndangUndang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu 

Bara, pada pasal 1 ayat 1 dijelaskan; Pertambangan merupakan sebagian atau 

seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan 

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

kelayakan, konstruksi, penembangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan 

dan penjualan, serta kegiatan pasca tambanng. Khusus untuk kegiatan usaha 

pertambangan mineral pada pasal 1 ayat 4 didefinisikan sebagai pertambangan 

                                                         
2
 H.M. Arba, Hukum Agraria Indonesia(cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 15. 
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kumpulan mineral yang berupa biji atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan 

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

dalam nilai tambah secara nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan 

pembangunan daerah secara berkelanjutan.
3
 

Dalam hal ini, Pertambangan Rakyat juga menjadi bagian dari aktivitas 

pertambangan pada umumnya, yaitu suatu kegiatan mulai dari penyelidikan, 

eksplorasi, hingga penjualan. Pertambangan rakyat adalah satu 

usaha
4
pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan a,b, dan c seperti 

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

royong dengan alat-alat sederhana untuk pencaharian sendiri. 

Usaha penambangan sumber daya mineral atau bahan galian di bagi atas 3 

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

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

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

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

dan industri seperti pasir tampak semakin meningkat seiring dengan semakin 

berkembangnya pembangunan berbagai sarana maupun prasarana fisik di berbagai 

daerah.
5
 

                                                         
3
Yunus Wahid, Pengantar Hukum Lingkungan (cet. 1; Jakarta Timur: Prenadamedia 

Group, April 2018), h. 37-38. 

4
 Gatot Supramono, Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2012), h. 1-5 

5
 9Nandang Sudrajat, Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia ( cet. 1; Yogyakarta: 

Penerbit Medpress Digital,2013), h. 22. 
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Walaupun kegiatan penambangan sudah di atur secara jelas dalam 

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

seperti kegiatan penambangan yang tidak memiliki izin atau penambangan liar. 

Dalam hal ini kecenderungan bupati/wali kota dalam melaksanakan kewenangan 

pengelolaan bidang pertambangan yang kurang memerhatikan aspek manfaat 

jangka panjang dan berdimensi luas untuk kepentingan rakyat, dan lebih 

cenderung bermuara pada kepentingan sesaat bagi kepentingan pribadi maupun 

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

dari UU No.32 tahun 2004. 

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

telah mengatur beberapa perubahan yang cukup mendasar yaitu dihapuskannya 

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

Termasuk pemberian izin usaha pertambangan yang sekarang diserahkan 

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

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

mengatur tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan 

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

disebutkan pemerintah Kabupaten/kota dalam klausul pasal tersebut, yang 

mengakibatkan secara tidak langsung ikut menghapuskan kewenangan pemerintah 

Kabupaten/kota tersebut.
6
 

                                                         
6
 Juniver Fernando Simanjuntak ”Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam 

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

2014” Skripsi (Departemen Hukum Ekonomi, Universitas Sumatera Utara, 2018). H. 61 
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“Pengelolaan pertambangan di daerah banyak memunculkan persoalan, 

mulai dari tumpang tindihnya antara satu konsensi izin dengan konsensi 

lainnyatumpang tindih dengan tata guna lahan lainnya.Sengketa kepemilikan 

dengan hak ulayat. Keadaan ini, secara nyata telah mendorong muncul dan 

tumbuh suburnya mafia pertambangan dengan cara memainkan pembagian 

kaveling-kaveling IUP tanpa mengindahkan tata guna lahan dan hak-hak ulayat, 

yang seringkali bermuara pada terjadinya konflik antara penduduk setempat 

dengan pelaku usaha tambang, oleh karena itu penulis tertarik untuk mengambil 

judul skripsi tentang “Efektivitas Pelaksanaan Perda Kabupaten Luwu Nomor 

6 Tahun 2014 Tentang Pertambangan Rakyat di Desa Tiromanda 

Kecamatan Bua Kabupaten Luwu” dikarenakan banyak tambang masyarakat 

terkhusus di Desa Tiromanda Kecamatan Bua Kabupaten Luwu. 

B. Rumusan Masalah. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok masalah dalam 

penelitian ini adalah “Efektivitas Pelaksanaan Perda Kabupaten Luwu Nomor 6 

Tahun 2014 Tentang Pertambangan Rakyat di Desa Tiromanda Kecamatan Bua 

Kabupaten Luwu”. Yang dirumuskan dalam sub masalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana pelaksanaan peraturan Daerah no 6 tahun 2014 tentang 

pertambangan rakyat di Desa Tiromanda Kecamatan Bua Kabupaten 

Luwu? 

2. Bagaimana  hambatan yang dihadapi dalam pelaksana peraturan daerah No 

6 tahun 2014  terhadap pelaku pertambangan rakyat di Desa Tiromanda 
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Kecamatan Bua Kabupaten Luwu Di Desa Tiromanda Kecamatan Bua 

Kabupaten Luwu? 

C. Fokus Penelitian. 

1. Fokus Penelitian 

Efektivitas Pelaksanaan Perda Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2014 

Tentang Pertambangan Rakyat di Desa Tiromanda Kecamatan Bua 

Kabupaten Luwu ”. 

2. Deskripsi Fokus 

Pada dasarnya yang menjdi focus peneltian dalam sikripsi ini adalah 

Efektivitas Perda Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2014 Tentang 

Pertambangan Rakyat di Desa Tiromanda Kecamatan Bua  

a. Efektivitas Hukum 

Menurut Hans Kelsen, Jika berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan 

pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma 

hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan 

oleh norma-norma hukum., bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-

norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai 

dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-

norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi. Efektivitas berasal dari kata efektif 

yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil 

yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah 

kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) 
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daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau 

ketegangan diantara pelaksanaannya Jadi efektivitas hukum menurut pengertian di 

atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau 

tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana 

suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.
7
 

b. Peraturan Daerah 

Menurut Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dengan Peraturan Daerah (Perda) 

adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Definisi lain adalah 

peraturan perundang- undangan yang  dibentuk  bersama oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik di Propinsi maupun di 

Kabupaten/Kota 

Dalam  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (UU Pemda), Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan 

otonomi  daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan 

penjabaran lebih lanjut dari peraturan   perundang-undangan yang lebih tinggi 

dengan memperhatikan ciri khas masing- masing daerah. 

Sesuai ketentuan Pasal 12 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,  materi muatan Perda adalah 

seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan 

tugas  pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih 

                                                         
7
 Sabian Usman, Dasar-Dasar Sosiologi (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009), h. 12. 
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lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Rancangan Peraturan 

Daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Gubernur 

atau Bupati/Walikota. 

Apabila dalam satu kali masa sidang Gubernur atau Bupati/Walikota dan 

DPRD menyampaikan rancangan Perda dengan  materi  yang  sama, maka yang 

dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan 

rancangan Perda yang disampaikan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota 

dipergunakan sebagai bahan persandingan. Program penyusunan Perda dilakukan 

dalam satu Program Legislasi Daerah 4, sehingga diharapkan tidak terjadi 

tumpang tindih dalam penyiapan satu materi Perda. Ada berbagai jenis Perda yang 

ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kota dan Propinsi
8
 

c. Tambang Rakyat 

Pertambangan rakyat itu terdapat dalam UU No. 11 tahun 1967. Pasal 2 

huruf n mendefinisikan pertambangan rakyat sebagai Pertambangan Rakyat; 

adalah satu usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan a, b dan 

c seperti yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara 

gotong-royong dengan alat-alat sederhana untuk pencaharian sendiri. 

Tentunya pertambangan rakyat dilegalisasikan dengan dikeluarkannya IPR 

sebagai bukti otentiknya. Dalam hal ini, Pasal 62 dan 63 Peraturan Pemerintah 

No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral 

dan Batubara (PP 96/2021) mengatur mengenai berbagai persyaratan yang harus 

dipenuhi guna mendapatkan IPR.  

                                                         
8
 http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf 
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Lebih lanjut, pada pelaksanaan pertambangan rakyat itu sendiri, terdapat 

kewajiban teknis yang wajib dipatuhi, hal ini diatur dalam Pasal 66 ayat (2) PP 

96/2021 yang menyebutkan larangan penggunaan bahan peledak, bahan beracun, 

dan penggalian bawah tanah bagi perseorangan.
9
 

D. Kajian Pustaka. 

1. Pada penelitian pada judul Peran Pemerintah Daerah Dalam Pertambangan 

Rakyat Di Desa Pakkasalo Kec. Dua Boccoe Kab. BoneImplikasi dalam 

penelitian ini adalah 1) Mengenai UU Nomor 3 tahun 2020 perubahan atas 

UU Nomor 4 tahun 2009 yang mengatur kewenangan pemerintah dalam 

urusan pertambangan mineral dan batubara, khususnya perizinan dalam hal 

ini pemerintah provinsi/pusat dan pemerintah daerah kabupaten/kota harus 

lebih bekerja sama dalam mengurus masalah pertambangan agar tidak 

terjadi tumpang tindih dari beberapa masalah serta kewenangan dalam 

pengelolaannya. 2) Pemerintah Daerah kabupaten/kota lebih sigap dalam 

mengurus masalah pertambangan yang ada. Khususnya mengenai perizinan 

yang terkendala akibat aturan Perda yang belum berubah. Maka perlu 

diperbaiki dan dibenahi agar lokasi tesebut bisa dimasukkan dalam wilayah 

tambang karena mempunyai potensi yang baik khususnya pasir yang sangat 

bermanfaat untuk pembangunan sarana dan prasarana di kabupaten Bone.
10

 

Yang membedakan ialah peneliti melakukan penelitian di kabupaten luwu 

                                                         
9
 https://id.wikipedia.org/wiki/Pidana 

10
https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/31314/16410468-TA-

WIBI%20HARYO%20WIHAMBODO.pdf?sequence=1 diakses pada 26 mei 2022 

https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/31314/16410468-TA-WIBI%20HARYO%20WIHAMBODO.pdf?sequence=1
https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/31314/16410468-TA-WIBI%20HARYO%20WIHAMBODO.pdf?sequence=1
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2. Pada penelitian Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi 

Selatan Dalampemberian Izin Pertambangan Bahan Galian Batuan Dan 

Penertiban Pertambangan Liar Di Kabupaten Gowat oleh Nur Haefa 

Khairunnisa,  dalam skrpsi ini berfokus pada Sulawesi Selatan dalam 

pemberian izin pertambangan bahan galian batuan telah tertuang dalam 

Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang berlaku 

mulai Oktober 2016, Dengan demikian pemerintah provinsi mengambil- 

alih Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari tangan pemerintah kabupaten 

melalui pelayanan terpadu satu pintu. Adapun Mengenai Penertiban 

pertambangan ilegal yang sekarang marak terjadi di Kabuptaen Gowa 

Pemerintah dan Kepolisian telah mengupayakan dengan maksimal 

pemberantasan Tambang yang tak berizin ini dengan memberi peringatan 

sanksi yang tegas, Yang membedakan ialah peneliti melakukan penelitian di 

kabupaten luwu 

3. Pada penelitia Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pertambangan 

tanpa izin pada kawasan hutan di kolaka (tanggapan ata putusan Nomor 

62/Pid.B/2014/PN. Kolaka)” ini sangat berbeda dengan skripsi yang penulis 

susun karena pada skripsi di atas membahas mengenai tindak pidana yang di 

lakukan oleh pengusaha dibidang pertambangan sedangkan penulis menulis 

skripsi yang membahas mengenai efektivitas perda dikabupaten Luwu
11

 

E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian. 

Tujuan dari peneltian ini sebagai berikut: 

                                                         
11

https://jurnal.ahmar.id/index.php/kalabbirang/article/view/618/399 diakses 26-mei 2022 

https://jurnal.ahmar.id/index.php/kalabbirang/article/view/618/399
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1. Mengetahui pelaksanaan peraturan Daerah no 6 tahun 2014 tentang 

pertambangan rakyat di Desa Tiromanda Kecamatan Bua Kabupaten Luwu 

2. Mengetahui  hambatan yang dihadapi dalam pelaksana peraturan daerah 

No 6 tahun 2014  terhadap pelaku pertambangan rakyat di Desa 

Tiromanda Kecamatan Bua Kabupaten Luwu Di Desa Tiromanda 

Kecamatan Bua Kabupaten Luwu. 

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Menambah wawasan dan pengeembangan ilmu pengetahuan dari apa yang 

selama ini penulis peroleh di bangku kuliah untuk dipublikasikan dalam 

suatu bentuk penelitian ilmiah. 

2. Menjadi pertimbangan dan sebagai titik acuan bagi teman-teman yang akan 

menjadikan ini sebagai bahan skripsi ataupun . 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Pemerintahan Daerah 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan 

dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya menurut ketentuan 

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berarti bahwa sistem 

penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia harus berdasarkan atas 

prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum. Berdasarkan prinsip-prinsip 

tersebut, segala bentuk Keputusan dan/atau tindakan Administrasi Pemerintahan 

harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan hukum yang merupakan refleksi dari 

Pancasila sebagai ideologi negara. Dengan demikian tidak berdasarkan kekuasaan 

yang melekat pada kedudukan penyelenggara pemerintahan itu sendiri. 

Hukum adalah Penggunaan kekuasaan negara terhadap Warga Masyarakat 

bukanlah tanpa persyaratan. Warga Masyarakat tidak dapat diperlakukan secara 

sewenang-wenang sebagai objek. Keputusan dan/atau tindakan terhadap warga 

masyarakat harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

asas- asas umum pemerintahan yang baik. Pengawasan terhadap keputusan 

dan/atau tindakan merupakan pengujian terhadap perlakuan kepada warga 

masyarakat yang terlibat telah diperlakukan sesuai dengan hukum dan 

memperhatikan prinsip-prinsip. 
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perlindungan hukum yang secara efektif dapat dilakukan oleh lembaga 

negara dan Peradilan Tata Usaha Negara yang bebas dan mandiri. Karena itu, 

sistem dan prosedur penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan harus 

diatur dalam undang-undang. Tugas pemerintahan untuk mewujudkan tujuan 

negara sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tugas tersebut merupakan tugas yang 

sangat luas, sehingga diperlukan peraturan yang dapat mengarahkan 

penyelenggaraan pemerintahan menjadilebih sesuai dengan harapan dan 

kebutuhan masyarakat (citizen friendly), guna memberikan landasan dan pedoman 

bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menjalankan tugas 

penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada setiap Warga 

Masyarakat, memungkinkan Warga Masyarakat mengajukan keberatan dan 

banding terhadap Keputusan dan/atau Tindakan, kepada Badan dan/atau Pejabat 

Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang bersangkutan. Warga Masyarakat juga 

dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau 

Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena ini merupakan 

hukum materiil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara. Peraturan Daerah 

merupakan instrumen penting dari negara hukum yang demokratis, dimana 

Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan 

dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara pemerintahan daerah. 

Penyelenggara pemerintahan daerah yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan 

yang memungkinkan untuk diuji melalui Pengadilan di perlukan dalam rangka 
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memberikan jaminan kepada WargaMasyarakat yang semula sebagai objek 

menjadi subjek dalam sebuah negara hukum yang merupakan bagian dari 

perwujudan kedaulatan rakyat. Kedaulatan Warga Masyarakat dalam sebuah 

negara tidak dengan sendirinya baik secara keseluruhan maupun sebagian dapat 

terwujud.Peraturan daerah pada dasarnya adalah upaya untuk membangun 

prinsip-prinsip pokok, pola pikir, sikap, perilaku, budaya dan pola tindak 

administrasi yang demokratis, objektif, dan professional dalam rangka 

menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Memperhatikan uraian tersebut di 

atas, timbul permasalahan yakni: seberapa besar kewenangan pelaksanaan 

pemerintah daerah dan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam membuat 

perda-perda yang diemban secara demokratis
12

 

B. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pertambangan 

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah, dalam konteks negara kesatuan, wewenang pengelolaan 

sumber daya alam tambang dipegang pemerintah pusat. Ini disebabkan 

sistempemerintahan sebelum berlakunya UU No.22 tahun1999 bersifat 

sentralistik, artinya segala macam urusan yang berkaitan dengan pertambangan, 

baik yang berkaitan dengan penetapan izin kuasa pertambangan, kontrak karya, 

pengusahaan pertambangan batu bara, maupun yang lainnya, pejabat yang 

berwenang memberikan izin adalah Mentri Pertambangan.
13

 

                                                         
12

 C.S.T Kansil, Christine S.T Kansil, Hukum Tata Negara Republik Indonesia 2 (Edisi 

revisi) (Jakarta; PT. Rineka Cipta) h. 96 

13
 Diyan isnaeni “implikasi yuridis kewenangan pemerintah daerah dalam pemberian ijin 
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Tetapi setelah berlakunya UU No.22 Tahun 1999, tentang pemerintah 

daerah kewenangan dalam pemberian izin diserahkan pada pemerintah daerah 

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

Demikian halnya setelah Undang-Undang Pemerintahan Daerah tersebut 

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

Tahun 2014. 

Pemerintah sebagai organ penyelenggara negara yang kemudian negara 

dapat mendelegasikan pengelolaan kekayaan alam tersebut kepada daerah-daerah 

otonom dan masyarakat hukum adat sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

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

implementasi otonomi daerah yaitu UU Nomor 23 Tahun 2014 yang disahkan 

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

telah menggantikan UU Nomor 32 Tahun 2004. 

Dinamika politik, lingkungan yang berubah, ketatanegaraan dan tuntutan 

penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan aspek yang melatarbelakangi 

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

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

cukupmendasar yaitu dihapuskannya sebagian besar urusan pemeintahan di 

bidang energi dan sumber daya mineral termasuk pemberian izin usaha 

pertambangan yang sekarang diserahkan pemerintah daerah provinsi sebagaimana 

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

berikut: 
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1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta 

energy dan sumber daya mineral dibagi diantara pemerintah pusat dan 

daerah provinsi;  

2. Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas 

bumi menjadi kewenangan pusat; 

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

penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, dan energy 

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

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

mengakibatkan secara tidak langsung, ikut mengahapuskan kewenangan 

pemerintah kabupaten/kota tersebut dalam penyelenggaraan urusan pemerintah 

bidang pengelolaan sumber daya alam.
14

 

Dalam pengelolaan pertambangan peran pemerintah daerah juga sangat 

penting. Adanya hubungan antara pemerintah dengan pemerintah daerah dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan dapat dilihat dalam rumusan pasal 18 ayat 

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

Daerah dalam menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan 

yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat”. Rumusan 

ini tentunya mengisyaratkan bahwa pemerintah daerah menyelenggarakan urusan 

pemerintahan dalam otonomi seluas luasnya, kecuali urusan pemerintah pusat. 

                                                         
14

 Lestari Sulistyani Eka. “Kewenangan pemerintah kabupaten kota dalam penerbitan ijin 

usaha pertambangan menurut UU Nomor 32 Tahun 014 tentang Pemerintah Daerah” Skripsi 

(Surabaya DIH Program Pasca Sarjana UNTAG Surabaya), h. 12. 



 

18 
 

Konsep otonomi daerah sebagai eigen huishouding (menjalankan rumah 

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

sendiri daerahnya.Daerah mempunyai kebebasan inisiatif dalam 

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

dimaknai sebagai kebebasan dan kemandirian kebebasan dan kemandirian 

merupakan hakikat isi otonomi.
15

 

Inkonsistensi antara UU Minerba dan UU 23 Tahun 2014 adalah adanya 

pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang sederajat dalam hierarki. 

Konflik ketentuan dalam UU 23 Tahun 2014 dengan UU Minerba tersebut 

merupakan inkonsistensi dari segi substansi peraturan, yakni peraturan yang 

secara hierarkis sejajar tetapi substansi peraturan yang satu lebih umum 

dibandingkan substansi peraturan lainnya. Menurut ilmu hukum, antara sesama 

peraturan perundang undangan seperti ini, maka ketentuan yang digunakan adalah 

asas lex specialis derogate legigenerali, mengandung makna bahwa aturan hukum 

yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Ketentuan ini 

merujuk pada dua peraturan perundang undangan yang secara hierarkis 

mempunyai kedudukan yang sama, tetapi ruang lingkup materi muatan antara 

peraturan perundang-undangan itu tidak sama, yaitu yang satu merupakan 

pengaturan secara khusus dari yang lain
16

 

C. Ruang Lingkup Pertambangan 
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1. Pengertian Pertambangan 

Dalam Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 

2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara mengatur tentang pengertian 

pertambangan pada pasal 1 angka 1: “Pertambangan adalah sebagian atau seluruh 

tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral 

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

kostruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan 

serta kegiatan pasca tambang”.
17

 

Sedangkan pengertian usaha pertambangan diatur pada pasal 1 angka 6 

yaitu: “Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral 

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

studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, 

pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang”.
18

 

2. Pengertian Hukum Pertambangan 

Hukum pertambangan merupakan salah satu bidang kajian hukum yang 

mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini dibuktikan dengan 

ditetapkannya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur 

tentangpertambangan. Pada tahun 1960-an, Undang-Undang yang mengatur 

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

ketentuan-ketentuan pokok pertambangan, sementara pada decade 2000 atau 

khususnya pada tahun 2009, maka pemerintah dengan persetujuan DPR RI Telah 
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menetapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral 

dan batu bara.
19

 

Adapun pengertian hukum pertambangan secara umum yaitu disebut juga 

dengan generalmininglaw (Inggris), algemeneminjrecht (Belanda), deallgemeinen 

Bergrecht (Jerman). Hukum pertambangan umum mengkaji tentang panas bumi, 

minyak, dan gas bumi, mineral radioaktif, mineral dan batu bara, serta air tanah. 

Sedangkan secara khusus berasal dariterjemahan bahasa Inggris, yaitu 

specialmininglaws, dalam bahasa Belanda disebut dengan specialminrecht, 

sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan besondreegesetze bergbau. Yang 

dimaksud hukum pertambangan khusus, yaitu hanya mengatur tentang 

pertambangan mineral dan batubara
20

 

3. Pertambangan tanpa izin 

Dalam bahasa Inggris, kegiatan pertambangan tanpa izin dikenal dengan 

istilah illegalmining. Secara terminology istilah illegalmining terdiri dari 2 kata 

yaitu: 

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

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

berharga di dalam tanah atau bebatuan. 

Pertambangan tanpa izin (PETI) adalah usaha pertambangan yang 

dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan 
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berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dan instansi 

pemerntahsesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Kegiatan PETI yang tidak mengikuti kaidah-kaidah pertambangan yang 

benar, telah mengakibatkan kerusakan lingkungan, pemborosan sumber daya 

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

potensi penerimaan negara berkurang, tetapi juga Negara/Pemerintah harus 

mengeluarkan dana yang sangat besar untuk memperbaiki kerusakan lingkungan. 

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

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

melakukan upaya penanggulangan masalah dan penertiban serta penghentian 

segala bentuk kegiatan pertambangan tanpa izin, secara fungsional dan 

menyeluruh sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. 

Mengingat begitu kompleks permasalahan PETI, maka kebijakan 

penanggulangan PETI diarahkan melalui pendekatan sosial kemasyarakatan 

seiring dengan ditegakkannya hukum, dengan kata lain, bagaimana kepentingan 

masyarakat dapat diakomodasikan secara proporsional tanpa mengabaikan 

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

kemasyarakatan tersebut diarahkan guna mewujudkan pelaksanaan transformasi 

struktural, pelaksanaan program Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) 

danPetambangan Skala Kecil (PSK) serta pelaksanaan program kemitraan antara 

para pelaku PETI dengan perusahaan pemegang resmi. 

4. Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu bara 
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Kaidah dasar yang melandasi Pembangunan dan Perlindungan Lingkungan 

Hidup Indonesia terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republk 

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

ketegasan mengenai “Kewenangan Negara” dan Tugas Pemerintah” untuk 

melindungi segenap sumber-sumber insane Indonesia dalam lingkungan hidup 

Indonesia guna kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. 

Kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara yang diatur 

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

Pertambangan Mineral dan Batu bara yaitu sebagai berikut:
21

 

a. Kewenangan Pemerintah dalam Pengelolaan pertambangan mineral dan 

batu bara antara lain: 

1) Penetapan kebijakan nasional  

2) Pembuatan peraturan perundang-undangan c. Penetapan standar nasional, 

pedoman, dan kritera  

3) Penetapan sistem perizinan pertambangan mineral dan batu bara nasional.  

4) Penetapan Wilayah Pertambangan (WP) yang dilakukan setelah 

berkordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

5)  Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP), pembinaan, penyelesaian 

konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan yang lokasi 

penembangannya berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut 

lebih dari 12 mil dari  
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6) garis pantai.  

7) Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) pembinaan, penyelesaian 

konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan yang lokasi 

penambangannya berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut 

lebih dari 12 mil dari garis pantai.  

8) Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP), pembinaan, penyelesaian 

konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi 

yang berdampak lingkungan langsung lintas provinsi dan/atau dalam 

wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai.  

9) Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Eksplorasi dan Izin 

Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi.  

10) Pengevaluasian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, yang 

dikeluarkan oleh pemerintah daerah, yang telah menimbulkan kerusakan 

lingkungan serta yang tidak menerapkan kaidah pertambangan yang baik. 

a. Penetapan kebijakan produksi, pemasaran, pemanfaatan, dan 

konservasi.  

b. Kewenangan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturaan perundang-undangan. 

5. Izin Usaha Penambangan 

Kewenangan pemerintah provinsi dalam pengelolaan pertambangan 

mineral dan batu bara, diwujudkan dalam pembuatan peraturan 

perundangundangan daerah, dan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP), 

Pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha 
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pertambangan baik yang berdampak lingkungan langsung karena operas produksi 

yang kegiatannya pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 mil 

sampai 12 mil, sehingga penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam 

rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batu bara sesuai dengan 

kewenangannya. 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 24 Tahun 2012 tentang perubahann atas peraturan pemerintah nomor 23 

tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu 

bara. Di dalam pasal 6 diatur sebagai berikut: 

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

bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan 

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

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

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

Usaha Milik Daerah (BUMD).  

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

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

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

1) Badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri. 

2) Badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal asing. 

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

swasta dalam rangka penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3a) huruf b hanya dapat diberikan oleh mentri 



 

25 
 

d. Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diberikan setelah mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).  

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

Dengan demikian melakukan usaha pertambangan dibutuhkan persyaratan 

perizinan usaha pertambangan (IUP) sebagaimana diatur dalam pasal 36 

Undangundang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batu bara yang meliputi:
22

 

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

pertambangan eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, 

eksplorasi, dan studi kelayakan. b. Izin usaha pertambangan operasi 

produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan 

pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.  

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

usaha pertambanagn operasi produksi dapat melakukan sebagian atau 

seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

Izin usaha penambangan diberikan oleh bupati/walikota apabila wilayah 

izin usaha penambangan (WIUP) berada di dalam satu wilayah 

kabupaten/kota.Sedangkan gubernur apabila wilayah izin usaha 

penambangan(WIUP) berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) 

provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota dan mentri 

apabila wilayah izin usaha penambangan (WIUP) berada pada lintas wilayah 
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provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota 

setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Dengan berbagai peraturan perundang undangan Republik Indonesia dari 

segala aspek baik peraturan perundang undangan Republik Indonesia Nomor 4 

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

republic Indonesia nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan 

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

menyelesaikan beragam masalah serius, mulai dari pelanggaran hukum dan 

kerusakan lingkungan yang tak terkendali, hingga beruung pada tekanan dan 

kekerasan adapun praktik usaha yang masih menyampingkan kesejahtraan yang 

nyata bagi masyarakat. 

6. Izin Usaha Pertambangan Rakyat 

Dalam UU Nomor 4 Tahun 2009, kawasan pertambangan rakyat disebut 

dengan wilayah pertambangan rakyat. Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) 

adalah salah satu bagian dari wilyah pertambangan tempat dilakukan kegiatan 

usaha pertambangan rakyat. Wilayah Pertambangan adalah adalah wilayah yang 

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

administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional. 

Kegiatan Pertambangan Rakyat dilaksanakan dalam suatu WPR. Kegiatan 

pertambanngan rakyat dikelompokkan sebagai berikut:
23

 

a. Pertambangan mineral logam  
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b. Pertambangan mineral bukan logam  

c. Pertambangan batuan; dan/atau  

d. Pertambangan batu bara 

Adapun kriteria untuk bisa diterapkan sebagai Wilayah Pertambangan 

Rakyat antara lain:
24

 

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

diantara tepi dan tepi sungai;  

b. Mempunyai cadangan primer logam atau batu bara dengan kedalaman 

maksimal 25 meter;  

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

d.  Luas maksimal WPR sebesar 25 hektare;  

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

f. Merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah 

dikerjakan sekurang-kurangnya 15 tahun; 

g.  Tidak tumpang tindih dengan WUP dan WPN; dan h. Merupakan 

kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang 

Perlu diketahui bahwa wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang 

sudah dikerjakan tetapi belumditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk 

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

sudah memenuhi salah satu dari kriteria untuk ditetapkan sebagai WPR yaitu 
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merupaka wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan 

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

ditetapkan menjadi WPR oleh bupati/walikota setempat setelah berkoordinasi 

dengan pemerintah provinsi dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat 

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

bupati/walikota kepada menteri dan gubernur.
25

 

Koordinsi dengan pemerintah provinsi, dilakukan untuk mendapatkan 

pertimbangan barkaitan dengan data dan informasi yang dimiliki pemerintah 

provinsi. Sedangkan konsultasi dengan DPRD kabupaten/kota untuk memperoleh 

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

memberikan Izin Rertambangan Rakyat (IPR), terutama kepada penduduk 

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

adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah 

pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
26
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitiannlapangan filed research deskriptif kualitatif 
27

yaitu suatu penelitian 

yang dilakukan peneliti secara langsung dilapangan dengan melalui wawancara 

terhadap pihak-pihak yang mengetahui dan memahami atau terlibat secara 

langsung terhadap penelitian mengenai bagaimana “Efektivitas Pelaksanaan Perda 

Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pertambangan Rakyat di Desa 

Tiromanda Kecamatan Bua Kabupaten Luwu”. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan Desa Tiromanda Kecamatan Bua 

Kabupaten Luwu”. dipilih oleh penulis karena terdapat beberapa data dan 

pendapat dari berbagai sumber yang dapat dijadikan bahan kajian dan penelitian 

dengan tinjauan hukum. 

B. Pendekatan Penelitian 

Adapun pendekatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah, 

mengunakan:Pendekatan Yuridis, yaitu pendekatan yang digunakan untuk 

mengkaji masalah “Efektivitas Pelaksanaan Perda Kabupaten Luwu Nomor 6 
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Tahun 2014 Tentang Pertambangan Rakyat di Desa Tiromanda Kecamatan Bua 

Kabupaten Luwu”..
28

 

C. Sumber Data Penelitian 

Dalam penelitian, sumber data adalah subyek dari mana data dapat 

diperoleh. Pengertian lain dari data adalah sejumlah informasi yang dapat 

menggambarkan gambaran suatu situasi atau masalah, baik itu berupa angka 

rendah,baik, kontradiktif, dll. 

Macam data yang digolongkan menurut cara memperolehnya ada dua, 

yaitu:  

1. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari properti dan 

kemudian diproses oleh Anda. Data primer dalam penelitian ini diperoleh 

melalui pemberian pertanyaan kepada narasumber diantaranya 

pemerintah daerah ataupun pelaku yang bersangkutan. 

2. Data sekunder adalah data yang berasal dari daata yang telah dikelola 

lalu dipubliksikan oleh pihak lain.
29

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang diharapkan, maka perlu dilakukan 

pengumpulan data dalam suatu penelitian. Langkah ini sangat penting karena data 

yang terkumpul nantinya akan digunakan untuk menguji hipotesis. Dalam 

melakukan teknik pengmpulan data harus dsesuaikan dengan data yang 

dibutuhkan.   
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Ashabul Kahfi, Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, Vol. 2 
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 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010), hlm.172 
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Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:  

a. Wawancara 

Wawancara adaalah proses pengumpulan informasi melalui tanya jawab 

dalam percakapan tatap muka antara pewawan cara dan responden dengan 

menggunakan alat yang dikenal sebagai pedoman wawancara (interview guide). 

Wawancara, yang jawabannya tidak terbatas pada satu jawaban, yang menjadi 

target wawancara ialah pemerintahan daerah di Desa Tiromanda Kecamatan Bua 

Kabupaten Luwu”..
30

 

b. Dokumentasi  

Teknik mendokumentasikan setiap pernyataan tertulis yang dibuat oleh 

seseorang atau untuk tujuan mengaudit suatu peristiwa atau menyajikan akuntansi. 

Dokumen digunakan sebagai data untuk mendukung penelitian karena 

stabil,alami,dan tidak reaktif,sehingga mudah ditemukan menggunakan studi 

konten.
31

 

E. Teknik Analisis Data 

Agar data yang diperoleh dapat digunkan sebagai bahan yang akurat, 

penulis menggunakan metode kualitatif dalam pengelolaan dan pengumpulan 

data, yaitu dengan mengambil data dari pendaataan kemudian mengeksekusi data 

di Klarifikasi dan Pngelolaan. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalsis 

dengan bantuan mtode pengelolan dan analisis data, dalam metode ini. 
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1. Tehnik Pengolahan Data 

Tehnik pengolahan dataadalah upaya-upaya mencari serta menata secara 

sistmatis catatan hasil observasi,interview dan lainnya untuk meningkatkan hasil 

peneliti tentang masalah yang diteliti menjadikan sebagai temuan bagi orang lain. 

Pegolahan data pada penelitian ini brdasarkan pada teori, setelah data 

terkumpul langkah-langkah pengolahan data dilakukan dengan klasifikasi, editing, 

processing, dan cleaning. 

a) Klasifikasi dan Processing 

Metode ini di gunakan untuk menyusun data secara sistematis atau 

menurut beberapa aturan atau beberapa aturan atau kaidah yang telah di tentukan. 

Pada kegiatan processing merupakan bagian pengerjaan penelitian dengan 

menyeluruh setelah semua data terkumpul. 

b) Editing dan Cleaning 

Dalam kegiatan redaksi, penelitian ini dilakukan dengan mengecek 

kembali kelengkapan dan kejelasan jawaban responden. Juga dapat diakses 

dengan meninjau catatan atau data yang ada, termasuk kelengkapan, kinerja, 

penjelasan makna korspondensi, relevansi dan konsistensi data. 

Kegiatan ini merupakan kegiatan pembersihan data dimana data yang 

dimasukkan diperiksa kembali apakah ada kesalahan. Pemeriksaan ini termasuk 

pemeriksaan data baru. 

2. Tehnik Analisis Data 

Analisis data yang digunkan adalah pendekatan analisis kualitatif dengan 

menganalisis hasil penelitian dilapangan. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Desa Tiromanda merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan 

Bua, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Desa Tiromanda merupakan wilayah 

geografis dan administratif dari Kecamatan Bua yang berbatasan dengan Kota 

Palopo. Sedangkan jarak ke ibu kota kabupaten 55 kilometer dan ke ibu kota 

provinsi 357 kilometer. 

Desa Tiromanda merupakan wilayah yang dihuni oleh beberapa 

suku.Antara lain Bugis, Makassar, Jawa, dan Toraja. Penduduk Desa Tiromanda 

berjumlah 2.278 jiwa. Desa Tiromanda dia sebelah utara berbatasan dengan 

Kecamatan Wara Selatan, Palopo. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa 

Puti, Kecamatan Bua.Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Sakti, 

Kecamatan Bua dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Posi, Kecamatan Bua. 

Di Desa Tiromanda terdapat dua lembaga pendidikan yang cukup membantu 

masyarakat. Satu lembaga pendidikan sekolah dasar (SD) dan satu buah lembaga 

pendidikan sekolah lanjut tingkat pertama (SLTP). 

Adapun mata pencaharian masyarakat Desa Tiromanda pada umumnya 

adalah petani. Namun demikian, tidak sedikit diantara mereka ada yang 

berprofesi sebagai pegawai swasta, PNS, petani, pedagang, guru, dan 

sebagainya.  

https://makassar.tribunnews.com/tag/desa-tiromanda
https://makassar.tribunnews.com/tag/kecamatan-bua
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Wilayah Desa Tiromanda merupakan kombinasi daratan dan bukit. 

Wilayah daratan sangat potensial di bidang pertanian.Terbukti dengan hamparan 

sawah dengan luas 607 hektare, perladangan 499 hektare, dan perkebunan 339 

hektare. Di samping itu terdapat wilayah hutan yang luasnya 2.066 hektare.  

B. Bentuk Pertambangan Rakyat Di Desa Tiromanda 

Pertambangan yang beraktivitias di Desa Tiromanda Kecamatan Bua Kab. 

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

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

sebagai lokasi peruntukan wilayah tambang sehingga perizinannya tidak dapat 

diproses. Di Kecamatan  Bua Desa Tiromanda berbagai macam bentuk 

pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat, baik individu maupun 

kelompok, hampir seluruh desa di kecamatan Kecamatan Bua Desa Tiromanda 

melakukan pertambangan, adapun system pekerjaan pertambangan yang ada di 

kecamatan Kecamatan  Bua Desa Tiromanda yaitu secara berkelompok- 

kelompok.  Keterangangan dari Drs. Idris P syarif  Kepala Desa Tiromanda 

mengatakan; 

“Adapun pekerjaan pertambangan yang ada di Kecamatan  Bua Desa 

Tiromanda  yaitu terdiri dari 3 kelompok, dalam satu lokasi pertambangan itu 

terdiri satu kelompok pekerjaan dalam satu kelompok terdapat delapan sampai 

lima belas orang bahkan lebih dari lima belas orang jumlah pekerja 

pertambangan. Dari keterangan di atas dapat di tarik kesimpulan bahwasanya 

system pekerjaan pertambangan yang ada di Kecamatan  Bua Desa Tiromanda 

itu secara berkelompok, dalam satu kelompok terdapat delapan sampai 15 orang 
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bahkan lebih banyak dari itu. Dan juga system penjualan dari hasil 

pertambangan yang ada di Kecamatan  Bua Desa Tiromanda, dalam satu 

kelompok terdapat satu bos yang akan memegang hasil dari pertambangan, dan 

bos itulah yang akan menjual hasil pertambangan sesudah di jual maka bos akan 

membagikan hasil pertambangan itu berbentuk berupa uang kepada pekerja 

pertambangan yang aktif dalam bekerja. Tanggapan dari kasi peerintahan 

kecamatan Kecamatan  Bua tentang system penjualan hasil pertambangan 

sebagai berikut; 

“System penjualan hasil pertambangan itu deangan cara di kumpulkan hasil 

pertabangan dengan bos atau pemilik lahan pertambangan lalu bos itulah yang 

menjual hasil pertambangan itu, dan sudah di jual maka di bagikan ke pekerja 

dalam bentuk berupa uang. Dari keterangan di atas bahwasanya system 

penjualan itu dengan di jual oleh satu dan satu orang itu selaku bos atau si 

pemilik lahan, dan hasil dari penjualan itu di bagikan ke pekerja pertambangan 

dalam bentuk uang. anjloknya harga hasil perkebunan seperti; karet, sawit, dan 

dengan keadaan iklim cuaca yang kemarau membuat masyarakat mengalih 

profesi sebagai pertambangan, Berikut jenis” pertambangan di kecamatan 

Kecamatan  Bua Desa Tiromanda : 

a. Pertambangan Sirtu 

b. Pertambangan Tanah Urug 

c. Pertambangan Dulang/Ngerai 
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Dulu sebelum masyarakat mengenal mesin dompeng dan ekskapator, 

mereka melakukan pertambangan dengan cara tradisional yaitu dengan 

menggunakan dulang, cangkul dan tamilang.  

Wawancara dengan Suharmin selaku kasi pemerintahan kecamatan 

Kecamatan  Bua sebagai berikut : “pertambangan di kecamatan Kecamatan  Bua 

sudah ada sejak jaman nenek moyang dahulu,kira-kira mulai dari tahun 1500 M 

tapi orang- orang dahulu tidak menggunakan mesin sebagai alat bantu pekerjaan, 

hanya menggunakan dulang dan tamilang, dan adapun lokasi yang di 

tambangpun hanya terbatas pada sungai di karnakan mengingat tidak ada alat 

bantu yang kuat untuk mengeringkan air yang mengenang di dalam tambang 

tersebut, hasil yang di perolehpun dengan menggunkan dulang ini tidak 

seberapa”.  

Dari keterangan di atas dapat kita pahami bahwasanya pertambangan yang 

ada di Kecamatan Bua ini bukan hanya sudah berlangsung beberaa tahun saja, 

tapi sudah ratusan tahun. Bahkan berdasarkan sejarah jauh sebelum berdirinya 

kecamatan Kecamatan  Bua sudah banyak masyarakat yang melakukan 

pertambangan galian c di wilayah tersebut, hanya saja sistem yang dilakukan 

masyarakat saat itu masih tradisional, orang-orang terdahulu tidak menggunakan 

alat berat yang bertensi merusak lingkungan, merekan menggunakan alat 

tradisional. 
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a) Pertambangan Tanah Urug 

Urugan tanah adalah suatu jenis pekerjaan yang bertujuan untuk 

memindahkan tanah padas, tanah merah, maupun tanah semi padas dari satu 

lokasi sumber pengambilan tanah ke lokasi lain dengan jumlah yang dibutuhkan 

agar tercapai bentuk dan ketinggian tanah yang diinginkan.  

Urugan tanah biasanya dilakukan pada sektor pertanian (sawah, ladang 

dan perkebunan), infrastruktur pembangunan (fondasi bangunan) dan kerajinan 

(gerabah, tembikar, pot, genting, dan batu bata). Dengan memakai acuan 

perhitungan ritase ataupun m3.  

Seluruh kegiatan pengambilan tanah dalam urugan memerlukan alat yang 

berat, yang di antaranya adalah buldoser atau ekskavator. salah satu dari alat 

tersebut akan dipakai menyesuaikan medan dan jenis tanah yang akan diambil. 

Untuk medan pengambilan tanah yang memiliki ketinggian di atas 10 meter, 

kegiatan urugan akan dilakukan dengan ekskavator karena jangkauannya lebih 

efisien. Sementara tempat dan medan pengambilan tanah yang berada di bawah 10 

meter, kegiatan urugan akan dilakukan dengan buldoser karena jangkauannya 

yang pendek sehingga efisien dalam bergerak.  

Kegiatan pengambilan tanah dalam urugan perlu unakan truk jungkit untuk 

memindahkan tanah dari lokasi pengambilan menuju lokasi pembuangan.  

https://id.wikipedia.org/wiki/Tanah_padas
https://id.wikipedia.org/wiki/Tanah_semi_padas
https://id.wikipedia.org/wiki/Pertanian
https://id.wikipedia.org/wiki/Sawah
https://id.wikipedia.org/wiki/Ladang
https://id.wikipedia.org/wiki/Perkebunan
https://id.wikipedia.org/wiki/Fondasi_(arsitektur)
https://id.wikipedia.org/wiki/Kerajinan
https://id.wikipedia.org/wiki/Tembikar
https://id.wikipedia.org/wiki/Pot
https://id.wikipedia.org/wiki/Batu_bata
https://id.wikipedia.org/wiki/Buldoser
https://id.wikipedia.org/wiki/Ekskavator
https://id.wikipedia.org/wiki/Truk_jungkit
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Penjelasan tentang Asso Yusuf Selaku Kasi Pembangunan Desa Tiromnda 

tentang berkembangnya tambang tanah urug di Kec. Bua Desa Tiromanda, 

dalam wawancaranya, Dia Mengatakan :  

“Mesin ekskavator masuk ke Kec. Bua Desa Tiromanda sekitaran 2015 

pada waktu itu awal bekerja di desa Tiromanda pada saat itu masuk Cuma 

sedikit sekitaran Tiga unit mesin dan lokasi yang di tempati untuk di jadikan 

tambang urug saat itu juga masih belum masuk ke lahan warga pada saat itu 

masih di sekitaran sungai dan juga pada saat itu harga karet juga masih mahal 

jadi masyarakat lebih memilih untuk mengelolah lahan kebun rambutannya dari 

pada bekerja tambang belum ada keinginan untuk menjadikan lahan mereka 

untuk di jadikan pertambangan urug”. 

Dari keterangan di atas, dapat di pahami bahwasanya mesin ekskavator 

itu lebih cepat cara kerjanya dari ada cara memakai tenaga orang dan 

penghasilannyapun lebih banyak dari memakai tenaga orang.  

b) . Pertambangan Sirtu 

Sirtu merupakan kepanjangan dari pasir dan batu, merupakan bahan galian 

golongan C yang paling banyak dibutuhkan. Sirtu merupakan hasil dari kegiatan 

gunung api yang tidak teruraikan, tercampur dari beberapa ukuran mulai dari 

ukuran pasir sampai bongkah yang berada di dataran rendah akibat poses 

pengendapan. Sebagian besar sirtu terendapkan akibat proses transportasi material 

dari hulu sungai dari gunung api yang bersangkutan. Adapun potensi sirtu di 
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Kabupaten Luwu ini cukup banyak yang memanjang di sepanjang aliran sungai 

sungai yang ada di Luwu,salah satunya di kec. Bua Desa Tiromanda. 

Sirtu yang dijumpai berukuran pasir halus sampai kerakal, berwarna 

hitam, dan merupakan material lepas. Proses penambangan sirtu di Sungai  

menggunakan pompa yang berfungsi sebagai penyedot pasir dan batu kemudian di 

tampung di permukaan. Proses penambangan ini telah cukup lama dilakukan, para 

penambang juga tidak tahu persis kapan dimulainya penambangan sirtu ini. 

Kegunaan sirtu pada umumnya sebagai bahan bangunan, bahan beton cor, 

campuran dalam pekerjaan pengaspalan jalan dan masih banyak lagi kegunaan 

lainnya. 

Dari maraknya tentang tambang sirtu pada saat itu juga ada 

masyarakat membuat pertambangan dengan cara penyedot pasir dan batu 

kemudian di tampung di permukaan. Proses penambangan ini telah cukup lama 

dilakukan, para penambang juga tidak tahu persis kapan dimulainya penambangan 

sirtu ini. Kegunaan sirtu pada umumnya sebagai bahan bangunan, bahan beton 

cor, campuran dalam pekerjaan pengaspalan jalan dan masih banyak lagi 

kegunaan lainnya. 

Berikut ini hasil wawancara dengan Rasyid dan Hamdan sebagai warga 

masyarakat 

tanjung mudo,dia juga pekerja tambang Sirtu : 

“Tambang sirtu ini cukup lumayan susah yaitu Proses penambangan ini 

telah cukup lama dilakukan, para penambang juga tidak tahu persis kapan 
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dimulainya penambangan sirtu ini. Kegunaan sirtu pada umumnya sebagai bahan 

bangunan, bahan beton cor, campuran dalam pekerjaan. Caranya cara penyedot 

pasir dan batu kemudian di tampung di permukaan”. 

Keterangan dari Ibu Dusun Bulung desa tiromanda, Ibu Elsa  juga 

menambahkan: 

“Tambang sirtu ini merupakan kegiatan pertambangan yang banyak 

dilakukan oleh masyarakat tiromanda, yang banyak memberikan mata 

pencaharin bagi yang membutuhn pekerjaan”. 

Dari keterangan di atas daan kita simpulkan bahwasanya pertambangan 

sirtu merupakan merupakan bahan galian golongan C yang paling banyak 

dibutuhkan. Sirtu merupakan hasil dari kegiatan gunung api yang tidak 

teruraikan, tercampur dari beberapa ukuran mulai dari ukuran pasir sampai 

bongkah yang berada di dataran rendah akibat poses pengendapan. Sebagian 

besar sirtu terendapkan akibat proses transportasi material dari hulu sungai dari 

gunung api yang bersangkutan. Hadirnya pertambangan ini juga memberikan 

dampak postif bagi masyarakat setempat karena memberikan lapangann kerja 

bagi masyarakat setempat. 

 Dari keterangan di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya dengan 

perkembangan zaman masyarakat Desa Tiromanda mengerjakan pekerjaan 

berupa pertambangan lebih enteng dari sebelumnya,dengan menggunakan 

ekskaator sebagai alat utama yang bekerja dan juga lokasi pertambangan bok ini 
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di atas lahan sawah ,kebun, dan juga sungai sebagai tempat dijadikan 

pertambangan.  

Pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tiromanda banyak 

menggunkan lahan-lahan pertanian, seperti sawah, perkebunan, dan juga hutan. 

Semenjak tahun 2014-2015 pertambangan di kecamatan Bua mulai mengalami 

penurunan dikarenakan mengingat dari dampak pertambangan itu sendiri yang 

sangat merugikan, dikarenakan banyaknya lahan yang mulai rusak dan habis 

mengingat akan nasib generasi seterusnya. 

C. Upaya Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pertambangan Rakyat di 

Desa Tiromanda Kecamatan Bua Kabupaten Luwu 

Berbagai hal di lakukan oleh pemerintah setempat khususnya kepala desa 

beserta aparat-aparat yang lain mengupayakan kepada pemerintah daerah 

kabupaten/kota agar mengurus perizinannya sesuai peraturan perundang-

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

2009 tentang Minerba. 

Peraturan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah yang disahkan pada tanggal 30 September 2014 telah 

mengalami pergeseran kewenangan dalam hal mengeluarkan kewenangan 

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

mineral bukan logam, dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat yang 

sekarang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Dibentuknya UU Nomor 23 

Tahun 2014 dikarenakan terjadi banyaknya pemberian izin dalam waktu yang 

relatif singkat menimbulkan banyak permasalahan, baik permasalahan 
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administrative maupun permasalahan di lapangan. Berbeda dengan UU Nomor 

32Tahun 2004, kewenangan tersebut diberikan kepada pemerintah provinsi dan 

kabupaten/kota. 

Eksistensi pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral 

menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

tidak sebagai penentu apakah suatu izin pertambangan mineral dan batu bara 

diterbitkan atau tidak, melainkan sebagai penyelesaian masalah yang timbul dari 

pertambangan mineral dan batubara. Eksistensi pemerintah daerah dalam 

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

menjadi penentu penerbitan izin pertambangan yaitu pemerintah pusat dan 

pemerintah provinsi. 

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

Pertambangan Mineral dan Batubara, kewenangan pemberian izin pertambangan 

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

batuan dalam wilayah pertambangan rakyat merupakan kewenangan pemerintah 

kabupaten/kota. Inkonsistensi antara UU Minerba dan UU Nomor 23 Tahun 2014 

adalah adanya pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang sederajat 

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

Mnerba tersebut merupakan peraturan yang secara hierarkis sejajar tetapi 

substansi peraturan yang satu lebih umum dibandingkan substansi peraturan 

lainnya. 

Apabila terdapat inkonsistensi norma, menurut ilmu hukum, sesama 

peraturan undang-undang seperti ini, maka ketentuan yang digunakan adalah asas 
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Lex specialis derogate legi generali, mengandung makna bahwa aturan hukum 

yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum.Bagir Manan 

mengemukakan ada beberapa prinsip yang disampaikan oleh Bagir Manan yang 

harus diperhatikan dalam asas Lex specialis derogate legi generali, yaitu: (a) 

Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum berlaku, kecuali 

yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut (b) Ketentuan-ketentuan 

Lex specialis harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan lex generali (c) 

Ketentuan-ketentuan lex specialis harus berada dalam lingkungan hukum yang 

sama dengan lex generali. 

Inkonsistensi hukum antara UU Nomor 23 Tahun 2014 dengan UU 

Minerba tahun 2009 mengenai penerbitan izin usaha pertambangan, UU Minerba 

mengatur substansi yang lebih khusus dan spesifik mengenai penerbitan izin 

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

Berdasarkan segi substansinya, UU Minerba tahun 2009 merupakan aturan hukum 

khusus, sementara UU Nomor 23 Tahun 2014 merupakan aturan hukum 

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

pengaturan mengenai ketentuan yang sama, yakni kewenangan penerbitan izin 

usaha pertambangan. Hanya saja ketentuan UU Minerba lebih spesifik dibanding 

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

kewenangan Gubernur dalam pemberian Izin Usaha Pertambangan 

sebagaimanadiatur dalam UU 23.2014 maka asas yang digunakan adalah asas lex 

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

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

(tidak diberlakukan). Akan tetapi seiring dengan perkembangannya, pada tanggal 

10 Juni 2020 telah diberlakukan UU Nomor 3 tahun 2020 perubahan atas UU 

Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (MINERBA) 

yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pertambangan 

mineral dan batubara berakhir pada tanggal 10 Desember 2020 atau 6 (enam) 

bulan sejak UU Minerba mulai berlaku. Berkenaan dengan hal tersebut Gubernur 

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

IUJP dan IUP untuk penjualan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya UU 

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

Aktivitas pertambangan rakyat yang dikelola oleh 3 (tiga) pihak 

penambang yaitu: Wahid , Anis dan Saifullah memberikan manfaat yang sangat 

besar bagi pembangunan berbagai sarana dan prasarana. Akan tetapi 

selainmemberikan manfaat, ada juga beberapa pihak yang merasa di rugikan dan 

bekerjasama dengan LSM di desa itu mengangkat berita bahwasanya 

penambangan tersebut menimbulkan dampak kerusakan di wilayah itu, seperti 

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

tepian sungai,irigasi persawahan dan lain-lain. 

Akan tetapi kepala desa setempat kurang setuju dan tidak sependapat 

dengan berbagai dampak yang diberitakan tersebut. Karena sejak dulu sebelum 

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

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

seperti itu sebelum adanya penambangan. Karena desa tersebut merupakan desa 
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yang rawan banjir karena kondisi desanya sebagian besar kontur tanahnya adalah 

dataran rendah. Pada tahun 2017 Dengan keberatan warga yang bersangkutan, dan 

laporan dari beberapa pemuda desa bahwasanya tambang tersebut harus 

diberhentikan dulu karena tidak memiliki surat izin atau dalam artian ilegal. Pada 

saat itu DPR turun langsung di lokasi tersebut sehingga ke 3 (Tiga) pihak tambang 

di proses dan diberhentikan sementara waktu. Semua alat-alatnya di sita dan 

bahkan ketiganya sempat di tahan di polres Luwu sampai di selesaikan di 

pengadilan. 

Dengan pembelaan dari kuasa hukum di pengadilan yang mengangkat 3 

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

pembangunan infrastruktur berbagai sarana dan prasarana desa, 2) memperbaiki 

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

tenaga kerja dari desa itu sendiri. Maka setelah diputuskan di pengadilan 

danditerimanya pembelaan tersebut maka tidak lama kemudian, ke 3 pihak 

tambang tersebut kembali beroperasi. 

 Jadi semua sudah jelas bahwa mengapa pertambangan di daerah tersebut 

merupakan tambang ilegal karena surat izin untuk melegalkan tidak bisa 

diterbitkan karena wilayah tersebut tidak termasuk daerah tambang. Kepala 

Bagian Hukum Kabupaten Luwu, Partisan S.H mengatakan bahwa pihaknya telah 

turun ke lapangan untuk memantau aktivitas tambang. Bahkan bukan hanya Desa 

Tiromanda yang mereka datangi, termasuk juga Desa Puti dan Desa Posi, dan 

memberikan surat kepada pemilik tambang ilegal untuk menghentikan 

aktivitasnya. Tapi beliau mengaku bahwa beliau hanya memonitoring dan 
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menyampaikan temuan. Setelah itu beliau berkoordinasi dengan pihak kepolisian 

untuk penerbitan tambang ilegal. Karena kewenangan menutup dan menghentikan 

aktivitas tambang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. 

Beliau pun meminta seluruh pemilik tambang ilegal di Kabupaten Luwu untuk 

mengurus izin. 

Dengan demikian, berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan 

aparat-aparat desa yang ada di Desa Tiromanda berupaya mengusulkan, 

menyampaikan dan menyurat kepada pemerintah kabupaten/kota (bupati) agar 

memproses perizinannya dan dilakukan peninjauan agar daerah tersebut 

dimasukkan dalam wilayah tambang tapi sampai saat ini belum ditindak lanjuti 

karena terhambat oleh Perda kabupaten. Aparat setempat berharap bahwa Perda 

Kabupaten Luwu segera di perbaharui agarDesa Tiromanda, dimasukkan dalam 

wilayah tambang. Karena lokasi tersebut mempunyai potensi sumber daya alam 

yang baik, khususnya pasir yang manfaatnya sangat besar bagi pembangunan 

sarana dan prasarana di daerah itu sendiri dan Kabupaten Luwu pada umumnya. 

Setelah melakukan wawancara dengan informan tentang penambangan 

yang ada di daerah tersebut yaitu Desa Tiromanda, Kecamatan Bua Kabupaten 

Bone dapat dilihat dari uraian wawancara dengan beberapa informan sebagai 

berikut: Bapak Drs. Idris P.Syarif sebagai Kepala Desa Tiromanda mengatakan 

bahwa: 

“Iya nak di Desa Tiromanda ini ada memang penambangan pasir di 

sungai sejak tahun 2015.Tapi yang mengoperasikan inimasyarakat desa disiniji. 

Ada 3 (tiga) lokasina tempati tambang itu dikelolah olehSyjur, Wahid dan 
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Saifullah dengan adanya ini pertambangan banyak keuntungan bukan hanya pihak 

tambang tapi juga semua wargaku yang dipekerjakan. Karena satu tambang itu 

mempekerjakan kurang lebih 20 orang. Jadi orang Tiromanda tertampung kurang 

lebih 60 orang yang teratasi perekonomiannya. Jadi tidak masalah ada 

penambangan di disini karena bukan hanya memperbaiki ekonomi masyarakat 

tetapi juga besar sekali dampaknya dalam pembangunan di desa ini. Jadi kalo saya 

pribadi penambangan ini tidak bisa serta merta diberhentikan karena bagus sekali 

manfaatnya. 

Kemudian beliau menambahkan: 

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

untuk itu. Lagian bermanfaat sekali. tapi disisi lain kalau liatki aturan 

undangundang jelasmi ini illegal karena ini wilayah tidak masuk area tambang 

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

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

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

diberhentikan, karena dengan adanya ini pertambangan sejahtera wargaku 

sama pembangunan di desa ini menjadi berkembang. Bukan karena dapatka 

juga keuntungan dari tambang ini,tidak ada sama sekali keuntungan pribadiku. 

Tapi kan saya sebagai pemerintah (kepala desa) mendukung apapun yang 

membuat masyarakat saya sejahtera dan kemajuan pembangunan di 

desaku.selagi tidak merugikan toh. Jadi disiniAda 3 (tiga) manfaatnya ini 

tambang yaitu: Pembangunan berbagai sarana dan prasarana desa menjadi 

berkembang, memperbaiki ekonomi warga juga, merekrut banyak tenaga kerja 

ari esa ini”. 

Adapun tanggapan kepala desa mengenai informasi yang beredar 

diberitakan mengenai dampak tambang yang ada di desa tersebut: 

“Mengenai ampak yang i eritakan saya se agai pemerintah setempat 

tidak sependapat, mengenai kerusakan jalan. Karena dari dulu memang 

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

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

dulu sungai disini menjadi langganan banjir kalau hujan, karena letak desa ini 
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dataran rendah jadi sering terjadi banjir.akibatnya ini tepian sungai terkikis 

terus dan semakin meluas. Jadi begitu memangmi keadaannya sebelum ada ini 

tambang.tidak bisa memang dipungkiri adanya dampak dari pertambangan, 

mungkin ada. Tapi tidak sepenuhnya bilang dampak dari tambang ini. Ini juga 

sungai di muara kalau sudah diambil pasirna, terus hujan baru banjir, otomatis 

tertutupi lagi ini karena pasir dari hulu terseret turun. Jadi tidak adaji dampak 

signifikan yang terlalu merugikan. Malahan mendatangkan keuntungan” 

Adapun responden Kabag Hukum  Kabupaten Luwu, Afni mengatakan 

bahwa:  

“Kami telah turun ke lokasi untuk memantau aktifitas tambang. 

Bahkan bukan memonitoring dan menyampaikan temuan. Setelah itu kami 

koordinasi ke pihak kepolisian untuk penerbitan tambang ilegal. Karena kami 

tidak berwenang untuk menutup dan memberhentikan aktivitas tambang karena 

itu merupakan kewenangan pemerintah provinsi Sulawesi selatan. Kami hanya 

hanya Desa Tiromanda yang di datangi, tapi juga Desa Puti dan Desa Posi dan 

memberikan surat untuk penambang yang ilegal. Tapi kami hanya meminta 

kepada seluruh pemilik tambang ilegal di Kabupaten Bone untuk mengurus 

izin. 

Respon Kepala Desa mengenai hal tersebut yaitu 

“Kalau kita mengacu pada peraturan memang jelas. Tidak perlu 

dipertanyakan lagi mengenai keilegalannya, karena sudah jelasmiilegal. Tapi 

pemerintah juga tidak boleh menutup mata mengenai ini. Harus memberikan 

solusi secepatnya. Sudah mi juga ditangani sebelumnya di tahun 2017. Kan ini 

mulainya beroperasi tahun 2015. Jadi ditahun 2017 ditangani ini karena 

berhubung ada laporan-laporan dari luar. Jadi sempat juga turun langsung DPR 

ketempat ini. Dan ini masalah sudah ditangani dari polres sampainya di 

pengadilan. Sampai ada putusan pengadilan. Dan tidak bisa untuk 

memberhentikan karena mengacu pada aspek pemanfaatannya. Ada manfaat 

besar yang diberikan kepada Desa Pakkasalo ini. Makanya tetap beroperasi 

sampai sekarang. Saya sebagai kepala desa disini tidak masalahji. Tidak bisa 

serta merta dihentikan. Menunggu mami ini tanggapan dari pemerintah. Karena 

sudah banyakmi dilakukan untuk ini tambang, berapa kali ma menyurat 

bersama kepala desa yang lain di kecamatan ini, tapi sampai sekarang tidak 

digubris dan seolah pemerintah tidak mengurus dan memperhtikan masalah ini. 

Kalau untuk menanggulangi dampak tambang jangka panjang. Saya rasa 

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

buruk yang merugikan sekali baru bisa dihentikan. Tapi kalau untuk sekarang 
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tidak bisa. Dan tunggu-tunggu saja ini Perda diperbaharui dan Kecamatan Bua 

dimasukkan jadi daerah tambang. Supaya tidak dipermasalahkan lagi ke 

depannya” 

Adapun responden dari masyarakat setempat yaitu Salman ketika 

diwawancarai mengenai keberadaan tambang di daerahnya beliau mengatakan 

bahwa: 

“Betul memang ada ini tambang, baguski karena bagus penghasilan 

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

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

diuntungkan ada juga sebagian kecilji yang merasa dirugikan.itupun bukan 

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

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

sempit di karna terkikis. Gara-gara itu tambangkarena kan itu sungai dekat 

rumahnya. Saking marahnya itu warga pernah di mappangewang baru na 

lempari itu pa tambang kalo adai lagi ambil pasir terus na laporkan itu 

patambang di polisi. Baru ada berita muncul kayak seolah-olah na jelekkan 

sekali ini yang ambil-ambil pasir pa gara-gara ini katanya na rusak sekali 

jalanan baru na kasi longsor-longsor ini pinggiran sungai. Padahal tidak begitu 

sekaliji. Jadi itumi pernah ada DPR yang turun langsung ke sini liat i. jadi ini 

yang 3 tambang di suruh dulu berhentiDitahan  dikantor Polisi Baru diproses 

baru dibawa ke pengadilan. Tapi bebasji dan tidak lama itu kembalimi lagi 

ambil pasir”.” 

Awal menambahkan bahwa: 

“Mengenai jalanan Kan lamami beroperasi toh jadi itu trek pulang 

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

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

natongkankan pasir ta satu trek untuk itu perbaiki jalanan. Dan bagus-bagus mi 

juga na lewati setiap hari. dan ada juga uang pembayaran iuran rutin untuk itu 

mobil trek yang mengangkut pasir. Jadi bagus ji. Diperbaiki mi juga jalanan. 

Jadi tidak masalahji amanmi sampai sekarang. Harusnya itu pemerintah 

kabupaten mendukung ini tambang karena sudah banyak manfaat dari kegiatan 

ini bukan Cuma di sini tapi di seluruh kabupaten Luwu” 

Eksistensi perizinan pertambangan rakyat menjadi urusan kewenangan 

pemerintah pusat sejak legalitas hukum wewenang Pemda diubah pada Pasal 67 

ayat 1 yaitu segala pemberian izin IPR diajukan kepada menteri. Kemampuan 
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pemerintah daerah secara teknis dalam rangka mendorong tanggungjawab Pemda 

pada Pasal 73 pun telah diubah dalam UU Minerba No.3 Tahun 2020. Dari aspek 

perizinan, pengawasan, pembinaan, penindakan, pengelolaan lingkungan pasca 

tambang (reklamasi), hingga jaminan keselamatan dan kesehatan penambang 

semua itu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Hal ini tentu menjadi ironi, 

bagaimana bisa pemerintah pusat dapat mengatur semua itu ditengah masyarakat 

penambang kita yang kehidupannya sangat plural dari satu daerah dengan daerah 

lainnya memiliki perbedaan corak budaya.  

Pemerintah ditingkat pusat tentu secara teknis hanya dapat mengandalkan 

pemerintah daerah sebagai ujung tombak dalam menjalankan fungsi koordinasi. 

Menjadi problem, kewenangan primernya ada pada pusat, sementara Pemda hanya 

menjalankan pelimpahan kewenangan itupun jika ada pendelegasian atau 

pelimpahan kewenangan. Dengan demikian, Pemda hanya difungsikan sebagai 

instrument atau alat koordinasi pemerintah pusat. Masalah mendasar yang akan 

muncul ketidakefektifan bahkan budaya birokratisasi alur koordinasi yang akan 

panjang dan berbelit-belit dalam tata kelola pertambangan rakyat. Meskipun 

aktivitas pertambangan juga dapat menopang kebutuhan hidup masyarakat. 

Namun dibalik proyek-proyek tersebut terdapat pelaku usaha yang tidak 

memperhatikan berbagai pencemaran yang akan ditimbulkan dari aktivitas 

pertambangan tersebut dan pelaku usaha tidak menerapkan baku mutu lingkungan 

dalam melindungi dan mengelola pelestarian lingkungan. Apabila adanya 

penambangan rakyat yang dilakukan dengan cara tidak memenuhi standar 

prosedur menambang maka hanya Pemerintah Pusat yang akan melakukan 
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pengawasan, pembinaan dan penindakan. Permasalahan yang akan dihadapai 

dalam tataran teknis Pemerintah pusat tidak mungkin mampu bekerja sendirian. 

Sudah barang tentu akan melibatkan pemerintah daerah dalam hal menjaga 

kualitas lingkungan hidup yang wilayahnya sedang ditambang. Dengan 

berlakunnya Undang-Undang No. 3 tahun 2020, berimbas juga pada eksistensi 

pertambangan rakyat. Birokratisasi perizinan yang serba terpusat akan 

memberikan dampak kepada tambang rakyat. Perizinan tambang rakyat tidak lagi 

diberikan oleh kepala daerah, melainkan permohonan diajukan kepada menteri 

terkait. Hal ini akan membuat semakin sulit masyarakat kecil untuk mengajukan 

perizinan. Kendati demikian, ada beberapa pengaturan yang baru mengenai 

perizinan tambang rakyat yang diatur di beberapa Pasal. 

Konsekuensi dari itu semua, peran Pemerintah Daerah dalam aspek 

regulasi tidak cukup memliki kewenangan secara langsung untuk melakukan 

pengawasan, pembinaan dan penindakan terhadap eksistensi pertambangan rakyat. 

Dalam Aspek teknis tidak dapat serta merta secara langsung mengambil tindakan 

hukum apapun tanpa adanya instruksi dari Pemerintah Pusat. Persoalannya 

eksploitasi pertambangan dilakukan di daerah dan dampaknya akan dirasakan 

langsung oleh daerah baik itu dalam konteks dampak kerusakan lingkungan atau 

aktivitas pertambangan yang harus dilakukan sesuai ketentuan hukum yang 

berlaku. 
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D. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Melakukan Pelaksanaan Hukum 

Terhadap Pelaku Pertambangan Rakyat Di Desa Tiromanda Kecamatan 

Bua Kabupaten Luwu 

Ketidaktahuan pemerintah dan aparat penegak hukum dan efek kerusakan 

lingkungan yang dihasilkan menjadi kendala utama dalam penegakan hukum 

terhadap pelaku pertambangan rakyat bahan galian C illegal di Desa Tiromanda 

Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.  

النَّاسِ ليِذُِيۡقهَمُۡ بعَۡضَ الَّذِيۡ عَمِلىُۡا  ظَهرََ الۡفسََادُ فًِ الۡبرَِّ وَالۡبحَۡرِ بمَِا كَسَبتَۡ ايَۡدِي

١٤  لَّهمُۡ يرَۡجِعُىۡنَ لعََ   

Terjemahan: 

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan 

tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari 

(akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (Qs. Ar Rum 
41-42) 

 

Ayat tersebut dengan jelas menyatakan bahwa segala kerusakan di muka 

bumi ini adalah akibat ulah manusia yang akibatnya akan kembali kepada 

manusia itu sendiri. Misalnya, sekarang manusia sudah bisa merasakan cuaca 

yang semakin panas akibat penggunaan sumber alam yang berlebihan seperti 

listrik untuk lemari pendingin (kulkas) atau pendingin ruangan (Air 

Conditioner/AC), yang dibiarkan menyala siang dan malam, entah digunakan atau 

tidak. Belum lagi dalam aktivitas tambang yang dilakukan  yang memberkan 

dapak bagi lingungan seklilingnya yang mengeluarkan asap polusi sehingga dapat 

mempertipis lapisan ozon yang menyelimuti bumi. Itu semua dapat meningkatkan 

suhu udara di luar ruangan dan melelehnya es di kutub utara dan selatan sehingga 

tingkat air laut meninggi yang pada jangka waktu yang panjang bisa 
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menenggelamkan sebagian pulau-pulau yang ada di bumi. Itu semua adalah 

karena ulah keserakahan manusia, dari kerusakan tersebut efek kausalitas yang 

terjadi adalah aktivitas yang dilakukan oelh manusia terdapat halangan dan 

tantangan karena ulah mereka sendiri. 

Salah satu penambang pasir di Desa mengaku bahwa sejak ia memulai 

menambang hingga saat ini memang belum ada pengawasan dari aparat penegak 

hukum ke lokasi, hal ini juga di perkuat oleh pernyataan bapak  Elfauzan selaku 

Kabid Penegakan Perda Satpol PP Kabupaten Luwu dan Bapak Erwin Selaku 

Kasat Intlkam Kepolisian Daerah Luwu yang belum mengetahui adanya peraktek 

pertambangan pasir bahan galian C di Desa Tiromanda Kecamatan Bua 

Kabupaten Luwu. Selain itu kesan saling melempar tanggung jawab antar 

pemerintah Provinsi Sulawesi Selatandan Kabupaten Luwu juga menjadi kendala 

penegakan hukum terhadap pertambangan pasir bahan galian C illegal di 

Kabupaten Luwu, hal ini didapat dari wawancara Kabid Penegakan Perda Satpol 

PP Kabupaten Luwu yang mengatakan bahwa kewenangan sudah di limpahkan 

kepada Pemerintah Provinsi. 

Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah telah diatur di dalam Undang-

Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 yang 

dimana merupakan landasan bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan roda 

pemerintahan daerahnya sendiri. Maka dari itu agar terciptanya suatu pelayanan 

yang maksimal di perlukan aparatur yang handal untuk menggerakkan segala 

kegiatan dalam proses pencapaian tujuan. Namun perlu diingat agar hukum itu 
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berjalan secara maksimal dan efesien ada beberapa faktor yang mendukung, tidak 

hanya menghandalkan aparat penegak hukumnya saja. 

Didalam kegiatan pertambangan bahan galian C yang diatur didalam 

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 09 Tahun 2008 dan Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 2009 ini terdapat ketentuan pidana yang di dalamnya terdapat 

sanksi pidana dan denda dalam pertambangan illegal, namun yang terjadi di Desa 

Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Luwu para penambang tidak 

pernah di pidana bahkan aparat tidak pernah melakukan pencegahan maupun 

penegakan di Desa tersebut, akan tetapi berdasarkan hasil wawancara dari satuan 

polisi pamong praja (SATPOL PP) Kabupaten Luwu dan kepolisian Daerah 

Provinsi Sulawesi Selatan mereka mengatakan bahwa didalam penegakan hukum 

pertambangan illegal ini mereka sudah melakukan upaya prefentif (pencegahan), 

namun memang ada beberapa kendala atau penghambat, beberapa faktor yang 

menjadi hambatan dalam penegakan hukum pertambangan pasir illegal bahan 

galian C ini, yaitu : 

1. Faktor Undang-Undang dan Peraturan nya 

Undang-Undang adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat 

oleh penguasa pusat maupun daerah, dalam penegakan Hukum undang-undang 

dan peraturan-peraturan lainnya menjadi hal yang sangat penting, di karenakan 

berdasarkan asas legalitas yang mana tidak ada seseorang yang dapat dipidana 

melainkan atas perundang-undangan yang telah ada, oleh karena itu wajib adanya 

Undang-Undang di dalam penegakan hukum, di dalam hal pertambangan ini kita 

dapat mengacu kepada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang 
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Pertambangan dan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 09 Tahun 2008 

Tentang Pengelolaan Pertambangan Umum, namun dengan adanya 

UndangUndang tentang pertambangan juga belum mampu untuk memberantas 

kegiatan pertambangan liar ini, di tambah lagi dengan adanya pemindahan 

kekuasaan wewenang dalam kegiatan perizinan pertambangan ini semakin 

membuat para penegak hukum masih kebingungan dalam kewenangannya 

masing-masing. 

2. Aparat Penegak Hukum 

Aparat penegak hukum dalam hal pertambangan ini masih belum 

maksimal dalam penegakan hukum di bidang pertambangan, hal ini karena di 

antaranya berasal dari lokasi pengelolaan sumber daya alam, terutama tambang 

yang tidak berizin berada di area terpencil, sehingga para penegak hukum 

seringkali kewalahan dan tidak tahu tentang adanya kegiatan pertambangan liar 

ini, di tambah lagi di lapangan seringkali para penegak hukum berhadapan dengan 

masyarakat yang ada di sekitar area pertambangan karena hampir sebagian 

masyarakat di daerah mendapatkan keuntungan dan menggantungkan hidup 

sehari-hari dari hasil penambangan illegal tersebut, berdasarkan dari penjelasan 

pemilik tambang terbatasnya lapangan pekerjaan menjadikan mereka melakukan 

inisitaif sendiri dengan memanfaakan aliran sungai kampar sehingga mereka 

mendapatkan pekerjaan dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan cara 

melakukan kegiatan pertambangan pasir bahan galian C.  

Selaian itu keluarga-keluarga mereka juga mendapatkan pekerjaan dari 

pertambangan ini, seperti dalam satu keluarga ada yang 3 orang bekerja 
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dipertambangan sehingga dapat mengurangi pengangguran, oleh karena itu 

sehingga membuat aparat sulit untuk bergerak dalam penegakan hukum 

pertambangan liar ini salah satunya karena berhadapan langsung dengan 

masyarakat. 

3. Masyarakat 

Maksud dari faktor masyarakat ini adalah bahwa tingkat kepatuhan 

terhadap ketaatan aturan masyarakat masih rendah, masyarakat tidak begitu 

menerima terhadap peraturan yang diperlakukan oleh pemerintah karena 

masyarakat merasa tidak mendapatkan kemanfaatan dan keadilan didalam 

peraturan tersebut, hal ini diperkuat dari pernyataan salah satu penambang yang 

berdomisili di desa tersebut yang mengatakan bahwa dalam pengurusan perizinan 

hanya menambah beban bagi mereka dan biaya yang tidak sedikit, ditambah lagi 

hampir seluruh dari pelaku kegiatan pertambangan ini pendidikannya hanya 

sampai di jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama saja sehingga 

mereka tidak mengetahui dan tidak terlalu memperdulikan perihal pengurusan 

administrasi atau izin dalam kegiatan pertambangan ini, sehingga sampai sekarang 

masih banyak kita dapati kegiatan pertambangan liar ini. 

4. Sarana dan Prasarana 

Tampa adanya sarana dan prasarana yang memadai tidaklah mudah 

penegakan hukum berlangsung dengan baik, yang antara lain mencakup tenaga 

manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil, organisasi yang baik, peralatan 

yang cukup memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya, di dalam kegiatan 
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pertambangan ini banyak dari aparat penegak hukum yang belum mengetahui 

adanya kegiatan pertambangan liar tersebut karena kurangnya informasi menjadi 

salah satu faktornya, akses menuju ke lokasi pun kadang sangat sulit di tempuh 

dengan kendaraan,sehingga membuat penegakan hukum belum maksimal sampai 

saat ini  

5. Budaya Hukum 

Kebudayaan menurut Soejono Soekanto mempunyai fungsi yang sangat 

besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu untuk mengatur agar manusia dapat 

mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya 

terhadap orang lain. Sebenarnya faktor budaya hukum ini hampir mirip dengan 

faktor masyarakat, hanya saja di dalam faktor budaya hukum ini lebih di tekankan 

mengenai masalah sistem nilai-nilai yang ada di tengahnya masyarakat. 

Kurangnya kesadaran hukum di dalam masyarakat membuat semakin banyaknya 

tindakan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang telah di atur dalam 

undang-undang maupun peraturan daerah lainnya, masyarakat yang tidak terbiasa 

di dalam mengurus administrasi menjadi salah satu kendala dalam memberantas 

penambangan pasir ilegal ini, di tambah lagi adanya ketentuan dalam 

UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwasanya segala 

perizinan di limpahkan ke kantor Gubernur yang semakin membuat masyarakat 

penambang pasir di Kabupaten Luwu ini semakin enggan untuk mengurus izin 

usaha untuk melakukan pertambangan ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Pertambangan rakyat di Desa Tiromanda Kecamatan Bua Kab. Luwu, 

beroperasi sejak tahun 2015 sampai sekarang merupakan illegal karena 

tidak mengantongi izin. Dalam rangka pelaksanaan ketentuan UU Nomor 

3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU Nomor 4 tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) bahwa IPR, IUP OP 

khusus pengangkutan dan penjualan,IUPJ, dan IUP untuk penjualan yang 

telah diterbitkan sebelum berlakunya UU Minerba yang masih berlaku, 

kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan wajib 

menyerahkan dokumen dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun 

sejak Undang-Undang ini berlaku. Berbagai upaya yang dilakukan oleh 

aparat pemerintah setempat mengusulkan untuk melegalkan lokasi 

tersebut akan tetapi sampai sekarang belum diproses. 

2. Hambatan yang dihadapi oleh para penegak hukum dalam menangani 

pertambangan pasir illegal bahan galian C ini yang pertama karena faktor 

Undang-Undangnya, adanya pemintahan kekuasaan dari daerah ke 

provinsi semakin membuat masyarakat enggan dalam mengusur 

legalisasi pertambangan ini dikarenakan semakin sulitnya dalam 

pengurusan perizinan dalam kegiatan pertambangan, yang kedua faktor 

aparat penegak hukumnya, yaitu penegak hukum kerap kali kesulitan 

dalam mengetahui letak tambang-tambang liar di karenakan kebanyakan 
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kegiatan pertambangan liar ini di lakukan ditempat yang terpencil dan 

aparat kerap kali mengahadapi masyarakat di dalam hal penegakan 

hukum di bidang pertambangan ini, sehingga membuat mereka kadang 

hanya memberikan tindakan pencegahan saja yang mana jika tidak ada 

tindakan lebih lanjut dari aparat penegak hukum hanya melakukan 

pencegahan saja maka tidak akan ada efek jera dari pelaku kegiatan 

pertambangan, yang ketiga karena faktor masyarakatnya, karena 

keterbatasan ilmu dari pelaku kegiatan pertambangan sehingga banyak 

yang tidak mengetahui perihal perizinan dalam kegiatan pertambangan 

ini, yang keempat karena faktor sarana dan prasarananya, sarana yang 

tidak memadai membuat aparat sulit untuk ke lokasi para kegiatan 

pertambangan liar berada, yang kelima adalah faktor budaya/kultur yaitu 

kurangnya kesadaran hukum didalam masyarakat yaitu cara pandang 

masyarakat terhadap hukum yang masih tidak peduli dalam mentaati 

hukum. 

B. Saran 

1. Permintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten hendaklah 

harus lebih berkoordinasi dan bekerjasama dengan baik, sehingga dapat 

dilakukan pengawasan dan pembinaan serta penegakan hukum yang lebih 

maksimal dalam penegakan hukum di bidang pertambangan ini. Selain itu 

penegakan hukum terhadap pertambangan pasir illegal bahan galian C ini 

harus lebih dikuatkan lagi sehingga penegak hukum tidak hanya upaya 

pencegahan saja namun juga harus lebih tegas terhadap sanksi bagi 



 

60 
 

pemilik tambang illegal mengingat tidak hanya masalah adsministrasi 

semata tetapi juga dampak buruk yang di timbulkan dari kegiatan 

pertambangan illegal ini seperti rusaknya lingkungan hidup, mengurangi 

pendapatan negara dan kesenjangan sosial. 

2. Apabila Perda Kabupaten belum ada perubahan, disamping berjalannya 

pemanfaatan sumber daya yang ada di lokasi tersebut yang sangat di 

butuhkan, maka harusnya pemerintah kabupaten membuat peraturan bupati 

untuk melegalkan kegiatan pertambangan yang ada agar beroperasi sesuai 

aturan dan tidak melanggar amdal serta tata kota. Karena mempunyai 

potensi yang baik khususnya pasir yang sangat bermanfaat untuk kemajuan 

pembangunan sarana dan prasarana di Kabupaten Luwu 
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