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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut:  

1. Konsonan  

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا 

  ba b  be ب

  ta t  te ت

 S|a s| es (dengan titik di atas) ث

 Jim j  Je ج

 ha h} ha (dengan titik di ح

bawah) 

 kha kh  ka dan ha خ

 dal d  De د

 Z|al z| zet (dengan titik di atas) ذ

 ra r  Er  ر

 zai z  Et ذ

 sin  s  Es س 

 syin  Sy es dan ye ش 

 s}ad  s} es (dengan titik di bawah) ص

 d}ad  d} de (dengan titik di ض

bawah) 

 t}a  t} te (dengan titik di bawah) ط

 z}a  z} zet (dengan titik di ظ
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bawah) 

 ain  ‘ apostrof terbalik‘ ع

 gain  g  Ge غ

 fa  f  Ef ف

 qaf q  Qi ق

 kaf  k  Ka ك

 lam  l  El ل

 mim  m  Em م

 nun  n  En ن

 Wau w  We و

 ha  h  Ha ه

 hamzah  ’ Apostrof ء

 ya  y  Ye ي

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

apapun. Jika 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 

 Fath}ah a  A ا  

 Kasrah i  I ا  

 d}amah u  U ا  



 

viii 
 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fath}ah dan ya>’ Ai a dan i ئ  

 Fath}ah dan waw Au a dan u ؤَ 

Contoh: 

 kaifa :    ك يْف  

3. 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 

| ...   ى ...   ا    Fath}ah dan alif atau 

ya>’ 

a> a dan garis di atas 

 Kasrah dan ya>’ i> i dan garis di atas ى

 D{ammah dan wau u> u dan garis di atas وُ_

Contoh: 

ا ت    ma>ta : م 

ى   <rama : ر  م 

 qi>la : ق يل  

وْ ت    yamu>tu : ي م 
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4. Ta>’ Marbu>t}ah 

Transliterasi untuk ta>’marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>’ marbu>t}ah yang 

hidup atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d{ammah, transliterasinya adalah 

[t]. sedangkan ta>’marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>’marbu>t}ah diikuti oleh kata 

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

ta>’marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

ة  لْ طف ال                وْض   raud{ah al-at} fa>l : ر 

د يْن ة  الْفا  ضل ة    al-madi>nah al-fa>d{ilah : ا لْم 

ة    al-h{ikmah : ا لْحكْم 

5. Syaddah (Tasydi>d ) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydi>d ( ⸍ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

بَّنا    <rabbana :     ر 

يْن ا  <najjaina :    ن جَّ

ق    al-h}aqq :    ا لْح 

 nu’’ima :       ن عّم  

 aduwwun‘ :      ع د و  
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Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah, maka ia ditransliterasikan seperti huruf  maddah menjadi i>.  

Contoh: 

 Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : ع ل ىّ  

ب ىّ   Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : ع ر 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif 

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

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

qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : ا لْش مْس  

ل ة   لْز   al-zalzalah (bukan az-zalzalah) :  ا لْزَّ

  al-falsafah :  ا لْف لْس ف ة  

 al-bila>du :    ا لْب لا د  

7. Hamzah  

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ( ̕ ) hanya berlaku bagi 

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

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

Contoh: 
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ن  ta’muru>na : ت امْ ر 

 ’al-nau : ا لنَّوْع‘  

 syai’un : ش يْء  

رْت    umirtu : أ م 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan 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’a>n), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila 

kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus 

ditransliterasi secara utuh. Contoh: 

Fi Zila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

9. Lafz al-Jalalah (الله) 

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

atau berkedudukan sebagai mud{a>f  ilaih (frasa nominal), transliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

يْن  الل    billa>h ب الل   di>nulla>h د 

Adapun ta’ marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-

jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 
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 hum fi> rah}matilla>h  ه مْ ف يْ رحْمًة  الل  

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

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

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

kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-

). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 

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

catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:  

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 

Inna awwala baitin wud{i’a linna>si lallaz|i> bi Bakkata muba>rakan 

Syahru Ramad}a>n al-laz|i> unzila fih al-Qur’a<n 

Nas}i>r al-Di>n al-T}u>si> 

Abu> Nas}r al-Fara>bi> 

Al-Gaza>li> 

Al-Munqiz| min al-D}ala>l 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dam Abu> 

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 
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B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  =  subh}a>nahu> wa ta ‘a>la> 

saw.  =  s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 

a.s.  = ‘alaihi al-sala>m 

H  =  Hijriah 

M  =  Masehi 

SM  =  Sebelum Masehi 

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

w.  =  Wafat tahun 

QS…/…:4  =  QS al-Baqarah/2:4 atau QS A>li ‘Imra>n/3:4 

HR  =  Hadis Riwayat 

Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut: 

                     صفحة  =    ص

بد و ن مكا ن       =  د م      

 صلى الل و سلم   =    صلعم

Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> 

al-Wali>d Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad 

Ibnu) 

Nas}r Ha>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r Ha>mid 

(bukan: Zai>d, Nas}r Hami>d Abu>) 
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 طبعة  =    ط

 بد ون نا شر  =    د ن 

ا لج  الى اخره \الى اخر ها   =   

 جزء  =    ج
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ABSTRAK 

Nama  : Yayat Sudrajat 

Nim  : 30600120021 

Fak/Prodi : Ushuluddin dan Filsafat/Ilmu Politik 

Judul : Kebijakan Publik (Penertiban Pedagang Kaki Lima di 

Kecamatan Manggala Kota Makassar)  

Penelitian ini membahas tentang Kebijakan Publik Penertiban Pedagang 

Kaki Lima di Kecamatan Manggala Kota Makassar. Tujuan penelitian adalah; 

1.) Untuk mengetahui strategi kebijakan penertiban Pedagang Kaki Lima di 

Kecamatan Manggala Kota Makassar. 2.) Untuk mengetahui dampak sosial 

penertiban pedagang kaki lima oleh pemerintah Kota Makassar di Kecamatan 

Manggala. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif 

dan tipe penelitian adalah studi kasus, sedangkan teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penataan pedagang kaki lima di 

kecamatan manggala kota makassar, penelitian ini menganalisis strategi 

penertiban PKL di Kecamatan Manggala, Kota Makassar, serta dampak 

sosialnya. Evaluasi menunjukkan 1.) kegagalan kebijakan penertiban yang 

menyebabkan PKL kembali berjualan di pinggir jalan. Diperlukan langkah 

pembenahan demi keseimbangan antara ketertiban kota dan ekonomi PKL. 2.) 

Dampak sosial kebijakan termasuk pengaruh pada pendapatan PKL, respon 

masyarakat, dan kebersihan kota. Partisipasi masyarakat diperlukan untuk 

keberlanjutan dan penerimaan kebijakan. Keberhasilan kebijakan tergantung 

pada respons dan partisipasi masyarakat.. Kunci : Kebijakan Publik (Penertiban 

Pedagang Kaki lima di Kecamatan Manggala Kota Makassa 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Sektor informal di perkotaan Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang pesat. 

Menurut para ahli perluasan sektor informal dikaitkan dengan penurunan 

kapasitas sektor formal untuk menyerap pertumbuhan tenaga kerja perkotaan. 

Pada saat yang sama pertumbuhan tenaga kerja di kota disebabkan oleh 

imigrasi dari desa ke kota. Lebih dari pada peningkatan kesempatan kerja. 

Akibatnya terjadi pengangguran di kalangan masyarakat, khususnya generasi 

muda dan kaum terdidik yang telah lulus dari jenjang pendidikan.1 

 Sektor informal dianggap sebagai cikal bakal munculnya masalah. 

Terutama bagi mereka yang beraktivitas di kawasan strategis kota. Aktivitas 

informal yang banyak ditemui di perkotaan adalah banyaknya pedagang 

asongan dan pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang jalan strategis 

perkotaan. Fenomena ini tentunya mengurangi keindahan kota dan 

menimbulkan kemacetan lalu lintas serta kerusakan lingkungan perkotaan. 

Oleh karena itu Pemerintah kota (Pemkot) memperkenalkan kebijakan untuk 

mengatasi pergerakan sektor informal. Di kota besar seperti Jakarta, aktivitas 

sektor informal seperti pedagang kaki lima yang tidak mentaati peraturan akan 

berurusan dengan pihak yang berwenang, dalam hal ini pihak kepolisian. 

Adapun sanksi yang diberikan bagi pelaku usaha informal di pinggir jalan kota 

besar, akan dilakukan penertiban usaha bahkan akan mengalami penyitaan dan 

pencabutan izin usaha. Selain masalah tersebut, sektor informal sebenarnya 

secara signifikan mengurangi jumlah pengangguran yang berada di kota besar. 

Itu karena mereka menciptakan lapangan kerja secara mandiri yang 

menghasilkan pendapatan yang cukup bagi mereka yang tinggal dikota besar 

 
1Selfianty, S. (2019). Kontribusi Kaum urban terhadap pertumbuhan sektor 

informal di perkotaan Jember (Studi pedagang kaki lima di jl Kalimantan Kecamatan 
Sumbersari) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq 
Jember).134-137 
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dan tidak lagi menjadi pengangguran, padahal dapat kita pahami untuk 

mendapatkan penghasilan boleh dilakukan dengan cara yang formal saja. 

 Pekerjaan masyarakat di sektor informal, benar-benar dapat dilakukan 

potensi pembangunan daerah. Salah satu peluang pengembangan kawasan ini 

termasuk pedagang kaki lima (PKL) yang harus mendapatkan jaminan 

termasuk perlindungan, bimbingan dan pengaturan dalam bisnis sehingga 

efektif dan efisien serta dapat meningkatkan kesejahteraan. Namun tidak bisa 

dipungkiri bahwa pedagang kaki lima (PKL) hampir ada disemua wilayah 

disudut kota, salah satunya kota Makassar, bahkan keberadaan mereka sudah 

ada dikalangan masyarakat kota menjadi salah satu ciri kehidupan di kota 

Makassar.2 Mungkin beberapa orang menganggap banyak sekali mengganggu 

aktivitas mereka, merusak kebersihan atau keindahan sehingga menghasilkan 

banyak kerugian bagi pengguna ditempat umum karena beberapa hal, disisi lain 

pedagang yang mendistribusikan produk mereka di pinggir jalan, salah satunya 

di trotoar atau area yang tidak diizinkan terkadang yang ingin melintas di area 

tersebut menjadi sulit karena terhalang dengan penjual asongan. 

 Namun disisi lain, kehadiran Pedagang Kaki Lima (PKL) akan 

berdampak positif jika ditempatkan ditempat yang benar, kualitasnya akan 

meningkat dan hal ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah karena sektor ini 

memiliki potensi yang cukup besar jika dibina. Kehadiran (PKL) juga memiliki 

dampak yang signifikan terhadap perekonomian daerah. 3 

 Menurut Noor dan Muamar, berpendapat bahwa pemberdayaan 

masyarakat merupakan konsep pembangunan ekonomi yang menyatukan nilai-

nilai masyarakat untuk membangun paradigma pembangunan baru yang 

berpusat pada masyarakat dan inklusif. Dalam kerangka ini, upaya 

pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari tiga sudut pandang: pertama 

 
2 Widodo, B. (2011). Kebijakan Kesempatan Kerja. JIANA (Jurnal Ilmu 

Administrasi Negara), 11(01), 40-49. 
3 Sri Handini, M. M., Sukaai, M. M., & MM, H. K. A. (2019). Pemberdayaan 

Masyarakat desa dalam Pengembangan UMKM di wilayah pesisir. Sucofindo Media 
Pustaka. Hal. 12-14 
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pemberdayaan yaitu terciptanya lingkungan yang kondusif bagi perkembangan 

potensi masyarakat. Kedua, pemberdayaan yaitu memperkuat potensi 

masyarakat melalui Langkah-langkah konkrit yang melibatkan pemberian 

masukan yang berbeda dan membuka berbagai kesempatan yang membuat 

masyarakat menjadi lebih kuat Ketiga, pertahanan yaitu perlindungan dan 

pembelaan kepentingan yang lemah. Pendekatan pemberdayaan pada 

hakekatnya menekankan otonomi pengambilan keputusan kelompok 

masyarakat berdasarkan sumber daya pribadi, langsung, demokrasi dan 

pembelaan sosial.  

 Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mengangkat harkat dan 

martabat lapisan masyarakat paling bawah yang dengan keterbatasannya tidak 

luput dan jerat kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan, sehingga 

pemberdayaan masyarakat tidak hanya memperkuat individu tetapi juga 

kelembagaan sosial yang ada. Penanaman nilai-nilai budaya modern seperti 

kerja keras, hemat, keterbukaan dan tanggung jawab merupakan bagian penting 

dari penegakkan hukum.4 

 Kebijakan yang diberikan Pemerintah Kota Makassar adalah membangun 

Makassar menjadi kota metropolitan yang layak dipersandingkan dengan kota-

kota lain. Pemerintah kota Makassar melakukan pencegahan dan pembinaan 

melalui peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2004 tentang pedoman satuan 

polisi pamong praja, perda no 10 tahun 1990 tentang pembinaan PKL, 

peraturan daerah no 2 tahun 1981 tentang penggunaan pelataran. Berbagai 

upaya yang dilakukan untuk mengatasi berbagai permasalahan di wilayah Kota 

Makassar di hadapan pemerintah dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Tujuan dari praktek ini adalah untuk menata kembali pedagang 

kaki lima (PKL). 

 Menata dan menawarkan tempat yang lebih baik bagi PKL di bagian 

sektor formal. Pedagang kaki lima (PKL) merupakan salah satu alternatif mata 

 
4Noor, Munawar. "Pemberdayaan masyarakat." CIVIS: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan 

Pendidikan Kewarganegaraan 1.2 (2011).  
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pencaharian di sektor informal yang termasuk dalam kelompok usaha kecil. 

Pedagang kaki lima seringkali menjadi masalah di kota-kota terutama di kota 

yang termasuk predikat sebagai kota dunia. Magnet komersial yang kuat dari 

kota besar mampu menggerakkan penduduk desa urbanisasi ke kota untuk 

mengubah pekerjaan menjadi pengusaha kecil.  

 Masyarakat tidak harus menjadi pedagang kaki lima yang mempunyai 

pendidikan tinggi seperti orang-orang di luar sana. Bahkan yang berpendidikan 

rendah pun bisa menduduki posisi tersebut, yaitu pedagang kaki lima, usaha 

tersebut tidak membutuhkan banyak modal, tapi bisa menghasilkan lebih 

banyak pendapatan dari pada sektor formal. PKL pada umumnya 

dikelompokkan ke dalam hal yang serupa yaitu penjualan secara ilegal. 

Kebanyakan jenis bisnis makanan dan minuman menarik. Makanya banyak 

pedagang kaki lima menggunakan ruas jalan sebagai tempat penjualan secara 

ilegal.5 

 Beberapa permasalahan yang ditimbulkan oleh PKL di berbagai kota 

pada umumnya hampir sama dengan masalah kemacetan kota, kebersihan dan 

keindahan. Ini karena disebabkan pedagang kaki lima yang berdagang di 

tempat yang tidak boleh digunakan untuk berdagang. Meskipun jual beli 

menjadi lebih mudah dengan stan permanen yang di isi semuanya persyaratan 

untuk memperoleh hak sebagai penyewa pasar yang haknya dilindungi undang-

undang dan dilindungi dari penggusuran.  

 Kota Makassar merupakan kota terbesar keempat di Indonesia dan kota 

terbesar di kawasan timur, luas wilayah Indonesia adalah 199,26 km² menurut 

data yang tercatat pada PPKB (dinas pengendalian penduduk dan keluarga 

berencana) kota Makassar memiliki 265 ribu kepala keluarga dan jumlah 

penduduk 1,67 juta jiwa pada tahun 2014, Informasi ini terus berubah dengan 

dinamika populasi dengan demikian, kota Makassar dapat dikatakan sebagai 

 
5Prasdika, N. (2017). Potret Fenomena Kehidupan Pedagang Kaki Lima 

di Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung. 
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kota besar. Salah satu penyebab meningkatnya jumlah penduduk kota Makassar 

adalah pendatang yang dari luar kota Makassar setiap tahunnya semakin 

meningkat untuk melanjutkan studinya di kota Makassar.  

 Penduduk yang datang dari pedesaan masuk ke kota untuk mencari 

pekerjaan, biasanya kaum miskin kota. Namun mereka merasakannya peluang 

hidup yang baik dan bisa mendapatkan pekerjaan dan gaji yang lebih baik, 

maka dari itu banyak masyarakat yang dari pedesaan menetap di kota. Tekanan 

saat ini jumlah penduduk dari desa ke kota meningkat setiap tahunya untuk 

mencari pekerjaan. Hal ini juga karena kebanyakan orang yang datang ke kota 

tidak dipersiapkan dengan pelatihan dan keterampilan yang sesuai, maka 

tentunya dengan melihat sulitnya pengangguran yang tidak terampil untuk 

melamar pekerjaan di bidang formal. Dengan melihat persyaratan akademik 

yang tidak terpenuhi maka satu-satunya pilihan memperoleh pekerjaan adalah 

menjadi pedagang kaki lima. 6 

 Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan hal yang umum di 

kota Makassar. Eksistensi PKL menimbulkan banyak masalah sosial yang 

berkaitan dengan kegagalan keamanan, ketertiban umum dan penurunan 

kualitas penataan ruang wilayah kota. PKL yang berdagang tidak pada tempat 

yang telah disediakan oleh pemerintah itu kesannya merusak keindahan kota, 

ini pun akan berafiliasi terhadap penurunan kualitas dari keberadaan usaha 

mikro. Kebiasaan PKL yang berjualan di pinggir jalan seperti di taman kota, di 

lapangan, di wilayah yang mengandung keramaian atau bahkan di sepanjang 

jalan. Fenomena Itu terjadi di Kecamatan Manggala terkhususnya di Kelurahan 

Borong dan Kelurahan Batua raya. Meskipun ada kebijakan migrasi untuk 

diimplementasikan, dengan menyediakan tempat yang resmi untuk 

menertibkan PKL, tetapi kenyataannya adalah Pedagang kaki lima yang 

berjualan di luar. 

 
6Febriandini, Ade Putri, et al. "Peran stakeholder dalam pemberdayaan di 

Kampung Pelangi." Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram 5.1 (2019): 183-198. 
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 Kehadiran pasar atau tempat yang resmi di Makassar bisa menjadi tempat 

yang cocok untuk pedagang kaki lima karena berada di tempat yang telah 

disediakan oleh pemerintah yang tersedia fasilitas yang cukup. Namun, 

pedagang kaki lima pindah karena harga sewa lapak yang sangat mahal bila 

dibandingkan dengan lapak sebelumnya7. Hal ini menjadi salah satu kendala 

relokasi pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima pada hakekatnya tercantum 

dalam peraturan daerah no 10/1990 tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima di 

Kota Makassar dimana Pasal 2 Bab II menjelaskan adanya perjanjian lokasi 

tersebut bahwa kawasan manapun yang termasuk Jalan Kota Makassar tidak 

diperbolehkan digunakan oleh pedagang kaki lima karena hanya untuk 

pengguna jalan. Pemkot Makassar juga mempublikasikan perkembangannya 

diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar yang lebih spesifik tempat-

tempat atau jalan-jalan di mana pedagang kaki lima tidak diperbolehkan 

berdagang. Peraturan tersebut tertuang dalam surat keputusan walikota Nomor 

44 Tahun 2002 tentang pengangkatan beberapa pengadilan Pedagang kaki lima. 

Kemudian Peraturan Walikota Makassar No. 651 sejak tahun 2007 yang 

menyangkut bidang empat sisi jalan sebagai percontohan kebersihan Kota 

Makassar. Selain Perwali no. 20 tahun 2004 tentang Prosedur tetap biasa 

disebut (Protap) atau Penertiban Konstruksi dan Pembinaan Pedagang Kaki 

Lima Kota Makassar, dimana dijelaskan bahwa PKL di Kota Makassar 

mendukung penuh setiap desa dan pemerintah di Kota Makassar., 

 Peraturan walikota Makassar No. 44 Tahun 2002, Pasal 2(2). tentang 

penunjukan beberapa tempat yang bisa dan tidak bisa digunakan oleh pedagang 

kaki lima di wilayah perkotaan Makassar, mengenai beberapa tempat yang 

tidak dapat digunakan di sepanjang Jalan Batua Raya dan Jalan Borong Raya. 

Ketentuan tersebut, sejauh ini belum efektif karena beberapa alasan faktor 

regulasi dan sarana atau prasarana pendukung dan sumber daya aspek eksternal 

terdiri dari manusia dan pengelolaannya serta faktor sosial budaya dan faktor 

 
7Pamungkas, Zhafril Setio. Faktor-faktor Yang mempengaruhi Pendapatan 

Pedagang kaki lima di kota malang (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Di Wisata Belanja 
Tugu Kota Malang). Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, 2016, 3.2. 
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ekonomi. Jumlah asuransi yang dikeluarkan oleh pemerintah sepertinya tidak 

berfungsi dengan baik. Pemkot dalam hal ini dinas kebersihan, satpol PP, dinas 

tata ruang dan gedung kota Makassar serta pelayanan pasar harus bisa berperan 

aktif dalam membentuk, mempromosikan dan mengelola pedagang kaki lima8. 

 Pemerintah kota memperkenalkan berbagai langkah untuk mengatasi 

masalah tersebut. Solusinya adalah pemerintah Kota Makassar telah 

menyediakan fasilitas bagi pedagang kaki lima untuk berjualan di pasar Batua 

dan pasar Antang. Namun, terkadang penerapannya di lapangan tidak sesuai 

dengan apa yang diinginkan oleh pedagang kaki lima. Dimulai dari latar 

belakang permasalahan tersebut di atas, maka dalam dalam ini penulis 

mengambil judul tersebut “Kebijakan Pemerintah Kota Makassar Dalam 

Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di kecamatan Manggala Kota Makassar 

Untuk Menciptakan Makassar Sebagai Kota Dunia.” 

B.  Rumusan Masalah 

   Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka 

rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana strategi kebijakan penertiban Pedagang Kaki Lima di 

Kecamatan Manggala Kota Makassar? 

2. Bagaimana dampak sosial kebijakan penertiban Pedagang Kaki Lima 

oleh pemerintah Kota Makassar di Kecamatan Manggala? 

C. Tujuan Penelitian  

  Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat oleh penulis, maka 

tujuan penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui strategi kebijakan penertiban Pedagang Kaki Lima 

di Kecamatan Manggala Kota Makassar. 

2. Untuk mengetahui dampak sosial kebijakan penertiban Pedagang Kaki 

Lima oleh pemerintah Kota Makassar di Kecamatan Manggala. 

 
8Sofrida, R. R. Analisis Pengembangan Spa Batimung sebagai Daya Tarik 

Wisata Minat Khusus di Kota Banjarmasin (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya). 
(2018). 4.5 
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D. Fokus penelitian dan deskripsi fokus 

1. Fokus penelitian 

 Fokus penelitian ini adalah untuk menggali lebih dalam mengenai 

kebijakan pemerintah dalam menertibkan pedagang kaki lima secara teratur 

tanpa terjadinya konflik. Dalam konteks ini, penting untuk memahami 

bagaimana pemerintah mengimplementasikan kebijakan tersebut, seperti 

langkah-langkah konkret yang diambil dan alat-alat yang digunakan untuk 

menegakkan aturan. Selain itu, juga perlu dilihat bagaimana kebijakan ini 

mempengaruhi kehidupan pedagang kaki lima itu sendiri, apakah terdapat 

dampak positif maupun negatif dari implementasi kebijakan tersebut. Dengan 

memahami dinamika ini, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi kebijakan 

yang lebih baik dalam menangani pedagang kaki lima yang mendukung 

terciptanya kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat.  

2. Deskripsi fokus 

a. Formasi kebijakan 

 Menurut Edwards III studi implementasi kebijakan adalah krusial bagi 

administrasi publik dan kebijakan publik. Implementasi kebijakan adalah tahap 

pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-

konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Menurut 

Edwards III ada empat variabel dalam kebijakan publik yaitu: 1. Komunikasi 

(communication) 2. Sumber daya (resource) 3. Sikap (dispositions atau 

attitudes) 4. Struktur birokrasi (bureaucratic structure). 

b. Dampak sosial 

 Dampak sosial adalah perubahan sosial positif yang tentunya mengarah 

pada signifikan yang diperoleh dari inisiatif kelompok atau organisasi dapat 

menyelesaikan tantangan sosial yang mempunyai maksud dan tujuan untuk 

mewujudkan kesejahteraan sosial atau mensejahterakan masyarakat.  

E. Manfaat penelitian 

1. Manfaat Praktis 

 Manfaat ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk mengetahui 

efektivitas tata ruang formasi kebijakan pemerintah dalam menertibkan 
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pedagang kaki lima di Kecamatan Manggala Kota Makassar untuk 

menciptakan makassar sebagai kota dunia. Dengan kebijakan ini tentunya 

dimuat dengan informasi dan fakta-fakta secara masif dan komprehensif 

mengenai kasat pandangan mata yang terjadi di lapangan. selain itu, penelitian 

ini juga memberikan sudut pandang bahwa masyarakat tentunya mengharapkan 

tempat perdagangan yang layak dan aman kepada pemerintah tata ruang 

sehingga masyarakat merasa aman dan dagangan mudah dijangkau oleh 

pelanggan. Selain itu penelitian ini juga akan memberikan keuntungan bagi 

pemerintah karena kebijakan ini dapat dijadikan sebagai referensi oleh 

pemerintah tata ruang. 

2. Manfaat Teoritis 

a. Manfaat teoritis yang diperoleh dari penelitian ini adalah 

bagaimana pemerintah tata ruang dalam menangani pedagang kaki 

lima yang berdagang di bahu jalan dapat memberikan Bahasa yang 

santun dalam menertibkan pedagang kaki lima (PKL) 

b. Dengan adanya pedagang kaki lima dapat memudahkan masyarakat 

berbelanja sesuai dengan selera dan mudah dijangkau terkhususnya 

masyarakat di wilayah tersebut. 

c. Dengan hadirnya pemerintah maka juga hadir kebijakan-kebijakan 

yang dapat mengamankan atau menyelesaikan masalah-masalah 

terkhususnya pedagang kaki lima (PKL) yang berdagang di tepi 

jalan secara ilegal. 

F.  Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu 

 Berdasarkan penelusuran penulis, ditemukan beberapa referensi atau 

rujukan yang bersumber dari penelitian terdahulu yang tentunya memiliki 

keterkaitan dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu memiliki fungsi untuk 

memperluas dan menguatkan teori-teori dalam penelitian ini, sehingga kajian 

dan pembahasan yang akan diuraikan dalam penelitian ini dapat lebih jelas 

dan lebih mendalam. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dalam 

penelitian ini yaitu: 
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1. Jurnal yang ditulis oleh Rizky Wibisono tentang “Implementasi Kebijakan 

Penataan Pedagang Kaki Lima Di Sentral Ikan Bulak Kenjeran Kecamatan 

Bulak Kota Surabaya”. Keberadaan pedagang kaki lima sering menjadi 

perbincangan atau sering menjadi sorotan publik, khususnya dalam bidang 

tata Kelola ruang. Untuk itu, dibutuhkan kepekaan dan kebijakan 

pemerintah dalam mengatur keberadaan PKL, terkhususnya di Kota 

Surabaya. Salah satu Upaya Pemkot Surabaya yaitu dengan melakukan 

penertiban atau penataan pedagang kaki lima di sentral ikan bulak 

tujuannya untuk mengatur atau menertibkan PKL yang berjualan yang 

legal, tertib dan teratur. Ditambah dengan fasilitas gratis yang telah 

disiapkan di sentra ikan bulak. Tetapi setelah dilihat di lapangan program 

penataan pedagang kaki lima tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. 

Oleh karena itu, perlu kita ketahui bagaimana implementasi kebijakan 

dalam penataan pedagang kaki lima di sentral ikan Bulak Kenjeran, 

Kecamatan Bulak Kota Surabaya.  

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan 

metode deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan datanya berupa 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tujuan penelitian ini yaitu untuk 

mendeskripsikan implementasi kebijakan dalam menata pedagang kaki 

lima di Sentral Ikan Bulak Kenjeran Kecamatan Bulak Kota Surabaya 

yang bisa dilihat dari tiga faktor yaitu perspektif kepatuhan, kepuasan. 

Semua faktor ini berjalan sesuai mestinya (lancar) namun dikarenakan 

masih ada tingkat kepatuhan yang dilanggar atau belum dipatuhi oleh 

pedagang kaki lima.9 

Perbedaan penelitian saya dengan penelitian Rizky Wibisono yaitu terletak 

pada aspek teori. Pada penelitian ini menggunakan teori kebijakan publik 

Edwards III. Teori ini digunakan untuk menganalisis secara kritis 

bagaimana efektivitas perumusan kebijakan publik pemerintah Kota 

 
9 Wibisono, R., & Tukiman, T. (2017). Implementasi Kebijakan Penataan 

Pedagang Kaki Lima Di Sentra Ikan Bulak Kenjeran Kecamatan Bulak Kota 
Surabaya. JPSI (Journal of Public Sector Innovations), 1(2), 55-58. 
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Makassar dalam menertibkan pedagang kaki lima. dari segi penelitian dan 

metode juga menggunakan metode kualitatif penelitian tersebut juga 

penelitian lapangan dan teknik pengumpulan data juga berupa observasi, 

wawancara dan dokumentasi. 

2. Jurnal yang ditulis oleh Cintantya Cindy Bilqisa “Kebijakan Pemerintah 

kabupaten Sidoarjo dalam penataan pedagang kaki lima di alun-alun 

Sidoarjo” penetapan PKL selalu menjadi suatu permasalahan di setiap 

daerah. Hal ini juga terjadi di Kabupaten Sidoarjo. Pemerintah kabupaten 

sidoarjo ingin mengembalikan fungsinya menjadi ruang terbuka hijau yang 

kini menjadi tempat berjualan para PKL. Kemudian pemerintah Kabupaten 

Siduardjo membuat kebijakan bahwa pedagang kaki lima yang ada di 

kabupaten Sidoarjo kini harus diterbitkan. Di Dalam peraturan daerah 

bentuknya mengatur orang atau badan hukum melarang untuk melakukan 

jual-jualan atau usaha tertentu di jalan tepatnya di jalur hijau, dan tempat-

tempat umum. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menjawab 

pertanyaan penelitian mengenai bagaimana kebijakan pemerintah 

kabupaten Sidoarjo dalam menertibkan pedagang kaki lima di alun-alun 

Sidoarjo dan juga agam mengetahui apa dampak yang akan terjadi dalam 

menertibkan pedagang kaki lima di alun-alun kabupaten sidoarjo. 

Penelitian tersebut adalah penelitian lapangan menggunakan metode 

kualitatif yang dimana data tersebut didapatkan melalui teknik wawancara 

mendalam (indepth interview) dan dikuatkan dengan bukti-bukti 

dokumentasi dan mengambil informasi tambahan dengan menggunakan 

dokumen sumber data dan juga melalui data secara online.  

Penelitian Cintantya Cindy Bilqisa dengan penelitian saya memiliki 

gambaran yang sama, yang dimana penelitian tersebut menggunakan 

penelitian lapangan dengan metode kualitatif dan data-data yang diambil 

bersumber dari teknik wawancara akan kemudian dikuatkan dengan bukti 

dokumentasi. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak 

pada tujuan penelitiannya, dalam penelitian ini tujuannya adalah untuk 

mengetahui strategi kebijakan pemerintah Kota Makassar dalam 
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menertibkan pedagang kaki lima di Kecamatan Manggala. Selain itu, juga 

untuk mengetahui dampak sosial penertiban pedagang kaki lima yang 

dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar.10 

3. Jurnal yang ditulis oleh Dewi Mustikaning Ati yang berjudul 

“Implementasi kebijakan pemerintah kota malang dalam menertibkan 

pedagang kaki lima (PKL) di Kota Malang” Kedatangan PKL di Kota 

Malang yang berjumlah semakin lama menimbulkan kekhawatiran bagi 

pemerintah kota malang. Yang menjadi permasalahan yaitu kebersihan, 

keindahan dan ketertiban Kota Malang adalah permasalahan yang sering 

muncul bersamaan dengan kedatangan pedagang kaki lima di kota malang. 

Permasalahan yang dikhawatirkan akan mengurangi timbulnya keinginan 

para wisatawan untuk datang berkunjung di Kota Malang yang kemudian 

pada akhirnya juga akan mengurangi (pendapatan asli daerah) di bidang 

pariwisata. Permasalahan ini pula yang menyebabkan pemerintah Kota 

Malang membuat kebijakan untuk membunuh atau mematikan lapangan 

pekerjaan mereka akan tetapi kebijakan ini memiliki fungsi dan tujuan 

untuk mengatur dan membina mereka menjadi pedagang yang tekun dan 

mandiri serta menjadikan pedagang kaki lima menjadi kawasan wisata 

PKL kebijakan tersebut adalah peraturan daerah kota Malang No 1 tahun 

2000 tentang peraturan dan pembinaan pedagang kaki lima serta keputusan 

walikota malang No 580 tahun 2005 tentang penetapan tempat atau lokasi 

usaha pedagang kaki lima di kota malang dimana kemudian dibagi wilayah 

yang diperuntungkan bagi PKL dan wilayah yang harus bersih dari PKL. 

Permasalahan penelitian ni dirumuskan sebagai berikut 1. Bagaimana 

kebijakan kebijakan pemerintah dalam menertibkan pedagang kaki lima 

khususnya di Kota Malang 2. Bagaimana implementasi kebijakan kota 

malang dalam menertibkan pedagang kaki lima khususnya di Kota Malang. 

3. Apa yang menjadi faktor-faktor yang menjadi pengaruh dalam 

 
10 Karo-Karo, I. E., & Soetarto, S. (2020). Evaluasi Implementasi Kebijakan Penertiban 

Pedagang Kaki Lima Di Pusat Pasar Kabanjahe Kabupaten Karo. Jurnal Governance Opinion, 5(2), 

153-163. 
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implementasi kebijakan pemerintah Kota Malang dalam menertibkan 

pedagang kaki lima di Kota Malang. Penelitian ini menggunakan penelitian 

kualitatif karena pada hakikatnya untuk mengamati orang dalam 

lingkungan hidup dalam berinteraksi dan mereka berusaha memahami 

tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya yaitu respon mereka terhadap 

kebijakan penertiban pedagang kaki lima dan implementasi kebijakan 

terhadap pedagang kaki lima. 11 

Penelitian ini tidak menjelaskan dalam pengambilan datanya akan tetapi 

akan setelah kita baca dan pahami penelitian ini membahas tentang 

kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam UU yang diambil dari berbagai 

sumber media online akan kemudian dituangkan dalam penelitian tersebut. 

Dan yang menjadi pembeda dengan penelitian saya yaitu teknik 

pengumpulan datanya menggunakan metode wawancara, observasi dan 

dokumentasi. 

4. Jurnal yang ditulis oleh Rizky Aryudha, Arif Darmawan dan Achluddin 

Ibnu Rochim, berjudul “Implementasi kebijakan penertiban PKL (Studi 

Pada Jalan Benteng Pancasila Kota Mojokerto)”. Bertujuan untuk 

mengetahui dan menguraikan bagaimana penerapan kebijakan penertiban 

PKL dan efektivitas implementasi kebijakan penertiban PKL di jalan 

Benteng Pancasila Kota Mojokerto. Kemudian untuk menjelaskan 

bagaimana evaluasi dari kebijakan penertiban PKL di jalan Benteng 

Pancasila Kota Mojokerto. Penelitian yang digunakan dalam jurnal ini 

adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan PKL yang berjualan 

di pinggir jalan dengan bebas menimbulkan masalah sosial. Di mana kota 

tidak terlihat indah, asri dan nyaman. Kemudian, kota tidak tertib, terlihat 

kumuh dan menimbulkan kemacetan. Meskipun Satuan Pamong Praja 

(PP) telah melakukan penertiban, akan tetapi para pedagang kaki lima yang 

 
11 Mustikaning Ati, D. (2008). Implementasi kebijakan pemerintah Kota Malang dalam 

menertibkan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Malang (Doctoral dissertation, Universitas Negeri 

Malang).15-19 
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berjualan tidak memiliki efek jera atau tidak memiliki kesadaran untuk 

tidak berjualan di kawasan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran 

kebijakan penertiban PKL tidak berjalan efektif. 12 

Di Dalam jurnal ini, penulis memberikan beberapa kritikan. Pertama, 

jurnal ini tidak menggunakan teori sebagai pisau analisis, kemudian dari 

segi informasi dan data di lapangan tidak ditampilkan berapa banyak PKL 

yang berjualan di jalan Benteng Kota Mojokerto, serta jenis jualan apa saja 

yang dijajakan. Respon masyarakat dan PKL itu sendiri tidak dihadirkan 

di dalam pembahasan jurnal ini. 

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang digarap oleh peneliti 

adalah bagaimana mengukur efektivitas dari kebijakan penertiban PKL di 

Kecamatan Manggala dengan mengkaji tiga sudut pandang. Di antaranya 

masyarakat, Pedagang Kaki Lima (PKL) dan pemerintah itu sendiri. 

5. Karya ilmiah berupa jurnal yang berjudul “Kebijakan penataan pedagang 

kaki lima dan penertibannya oleh Satpol PP di wilayah Kabupaten 

Boyolali” ditulis oleh M. Julianto, Adhipuro Pangarso Wicaksono dan 

Ananda Megha Wiedhar Saputri. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

melihat secara yuridis dan sosiologis bagaimana kebijakan penertiban 

pedagang kaki lima di Kabupaten Boyolali dan apa yang menjadi faktor 

penghambat serta pendukung penertiban pedagang kaki lima di Kabupaten 

Boyolali. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi 

penertiban pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Boyolali telah sesuai 

prosedur hukum, yaitu Peraturan daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2016 

mengenai penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Adapun faktor 

penghambat penertiban PKL di Boyolali adalah kurangnya personil satpol 

 
12Aryudha, Rizky, Arief Darmawan, and Achluddin Ibnu Rochim. "Implementasi 

Kebijakan Penertiban PKL (Studi Pada Jalan Benteng Pancasila Kota Mojokerto)." Seminar 

Nasional Hasil Skripsi. Vol. 1. No. 01. 2022. 
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PP dan susahnya untuk membina dan memahamkan para PKL untuk tertib 

secara sosial.13 

Kritikan yang dapat disampaikan oleh penulis berdasarkan jurnal tersebut 

yaitu, jurnal ini tidak memiliki teori sebagai dasar teoritis untuk melihat 

bagaimana implikasi hukum dan implikasi sosiologi terkait penertiban 

PKL di Boyolali. Seharusnya, teori yang digunakan untuk menganalisis 

lebih jauh persoalan ini adalah teori kebijakan publik dan sosiologi politik. 

Dengan menggunakan teori tersebut, maka analisis subjektif akan terlihat 

jelas bagaimana pentingnya suatu kebijakan dan bagaimana sasaran 

kebijakan itu dalam aspek kehidupan sosial. Sementara itu, teori sosiologi 

politik akan melihat lebih jauh bagaimana dampak negatif dan positif dari 

pemberlakuan kebijakan penertiban PKL, serta bagaimana pemerintah 

mampu menanggulangi hal itu. Seperti menyediakan fasilitas publik 

bahkan melakukan pembinaan yang masif.14 

Perbedaan jurnal tersebut dengan tulisan ini terletak pada objek kajiannya, 

di dalam jurnal ini fokus kajian akan melihat bagaimana suatu kebijakan 

dapat menertibkan perilaku masyarakat, kemudian dapat menciptakan 

suasana hijau, nyaman dan aman di kawasan perkotaan. Selain itu, tulisan 

ini juga akan mengulas bagaimana dampak sosial akibat penertiban PKL, 

apakah pemerintah bertanggung jawab atas penyediaan ruang publik dan 

juga melakukan pendampingan serta pembinaan yang efektif. Dalam 

penelitian ini, penulis akan menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis 

penelitian deskriptif. 

 

 

 
13Julianto, M., Adhiputro Pangarso Wicaksono, and Ananda Megha Wiedhar Saputri. 

"Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima dan Penertibannya oleh Satpol PP Di Wilayah 

Kabupaten Boyolali." Jurnal Bedah Hukum 5.2 (2021): 192-201. 
14 Lesmana, M. (2021). Tinjauan Ekonomi Islam Dalam Pengelolaan Pasar Tradisional 

Oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Pada Pasar Induk Tradisional Giwangan). 4-

12 
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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

A. Teori Kebijakan Publik 

Menurut Herdiana, kebijakan merupakan kumpulan dari suatu 

aktivitas, sikap, aksi, program, rencana dan keputusan yang dibuat oleh 

para pelaku yang memiliki wewenang untuk menerapkan aktivitas 

tersebut. Kebijakan adalah suatu upaya atau cara yang dilakukan untuk 

menemukan suatu persepsi atau gagasan dalam hak menyelesaikan suatu 

permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. 15 

Kebijakan adalah rumusan cita-cita yang disampaikan lewat 

gagasan secara kolektif untuk mencapai tujuan dari sebuah kelompok atau 

organisasi. Kebijakan terdiri dari dua elemen pembangun, (a) kebijakan 

merupakan tindakan yang dilakukan untuk memberikan respon atau 

kepedulian nyata terhadap fenomena publik yang terjadi, dengan tujuan 

mencapai suatu kerja sama dan hubungan emosional yang baik dengan 

pihak-pihak yang memiliki kepentingan.  

Kebijakan juga bertujuan untuk memberikan perlindungan dan 

bantuan kepada pihak yang merasa dirugikan atas kerja sama yang telah 

dilakukan, namun memiliki penyimpangan. (b) Kebijakan adalah produk 

publik yang melibatkan lingkungan sosial masyarakat sebagai aktor utama 

dan penyeimbang di dalamnya. Menurut Iskandar, kebijakan bukanlah 

produk yang dirumuskan dan diperuntukan oleh satu kelompok saja, tetapi 

kebijakan memiliki sifat kolektif dan berlaku untuk semua orang. 

Salah satu kebijakan yang penting dalam penataan ruang 

perkotaan, adalah keputusan Walikota Makassar Nomor 20 tahun 2004, 

tentang pembinaan pedagang kaki lima Kota Makassar. Pada keputusan 

 
15Herdiana, Y. (2019). Perancangan Sistem Informasi Pengolahan Nilai Mahasiswa 

(Studi Kasus: Jurusan Teknik Sipil Dan Perencanaan di Politeknik Negeri Pontianak) (Doctoral 

dissertation, Fakultas Teknik Unpas).hal. 7-12 
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tersebut, diatur dalam pasal 2 mengenai adanya regulasi yang mengatur 

setiap daerah milik jalan (Damija) Kota Makassar. Tidak diperbolehkan 

bagi pedagang kaki lima untuk berjalan di Kawasan itu. Karena daerah 

milik jalan dikhususkan dan diperuntukkan bagi para pengguna jalan. 

Seiring dengan berjalannya waktu, aturan mengenai penertiban pedagang 

kaki lima sebenarnya telah dirumuskan oleh pemerintah Kota Makassar 

melalui Peraturan Walikota Nomor 44 tahun 2002. Tentang penunjukkan 

kawasan pelataran yang boleh dan tidak boleh untuk dipergunakan sebagai 

lokasi jualan pedagang kaki lima di wilayah Kota Makassar, tutur Tahir & 

Riskasari16 

Berdasarkan penjelasan diatas, kebijakan merupakan rumusan 

aturan ataupun program yang dirumuskan oleh pihak terkait (pemerintah) 

sebagai pemilik wewenang untuk menindaklanjuti permasalahan sosial 

yang terjadi di kalangan masyarakat guna mewujudkan aspek kemanfaatan 

dan kesejahteraan sosial. Permasalahan tersebut merupakan fenomena 

aktual yang bersifat nyata dan benar-benar mengancam aspek 

kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat serta tidak didasari oleh 

kepentingan-kepentingan lain di luar kepentingan masyarakat Dalam 

membuat kebijakan, diperlukan instrumen atau indikator dari pihak terkait, 

indikator sebagai pelaku di sini adalah pemerintah yang terdiri dari 

legislatif, eksekutif dan instansi terkait yang memiliki kewenangan. 

Rancangan kebijakan adalah implementasi kolektif yang melibatkan 

rakyat untuk melakukan usaha dalam upaya menemukan titik terang dari 

masalah sosial yang ada. Karakteristik dari sebuah kebijakan adalah 

bersifat fundamental, karena kebijakan tersebut dapat dijadikan pedoman 

atau acuan dalam hal mewujudkan tujuan yang telah disepakati secara 

bersama-sama.  

 
16Akhir Saleh, B. Tinjauan Terhadap Konektivitas Pasar Tradisional Pada Ruang 

Kawasan Perkotaan Review Of Traditional Market Connectivity In Urban Area. Jurnal, 13. 
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Menurut Hanafi dan Ma’sum kebijakan dapat bersumber dari suatu 

individu atau kelompok yang terlibat dan menjadi pemeran dalam 

menjalankan aktivitas/tindakan ataupun prosedur dalam mencapai tujuan 

tertentu. Rumus sosial dari kebijakan ini terdiri dari input, proses dan 

output. Input merupakan gambaran masalah atau kesenjangan mengenai 

isu-isu sosial yang terjadi di masyarakat dan yang dalam radar pemerintah. 

Proses adalah serangkaian upaya dan usaha untuk merumuskan kebijakan 

dan bagaimana menjalankan kebijakan itu. Sedangkan output adalah 

bagaimana kinerja dan penerapan dari kebijakan itu bekerja di lingkungan 

sosial masyarakat. Untuk membuat sebuah kebijakan, tentunya 

membutuhkan waktu, waktu yang digunakan pun tidak menentu. Hal itu 

dikarenakan banyaknya analisis, survey dan asesmen untuk melihat suatu 

permasalahan yang ada. Dari tindakan itu, barulah kemudian pemerintah 

menentukan solusi atau jawaban atas permasalahan tersebut. 

Kebijakan publik juga memiliki arti sebagai : 1) Aksi yang 

berproses untuk mencapai tujuan berdasarkan usaha atau perilaku yang 

dijalankan secara tidak sengaja, 2) Tindakan yang saling berkorelasi dan 

dijalankan dengan kerja sama antara pemerintah yang melibatkan 

masyarakat untuk menghasilkan keputusan bersama. 3) Aktivitas yang 

dijalankan oleh pemerintah atas dasar kesadaran, kesengajaan, dan 

memiliki arah yang jelas dan dijalankan oleh pemerintah pada suatu bidang 

yang memiliki kewenangan. 4) Rujukan bagi pemerintah untuk mengatasi 

masalah tertentu dan mengambil suatu keputusan untuk tidak melakukan 

gerakan tambahan, tutur Jann dan Wegrich.17 

Menurut Safira kebijakan mesti diaktualisasikan ke dalam 

peraturan perundang-undangan. Karena jika telah berbentuk aturan, maka 

sebuah kebijakan telah memiliki karakter yang memaksa dan mengikat. 

Sehingga, jika telah berbentuk aturan, maka kebijakan ini harus dijalankan 

 
17Annas, A. (2017). Interaksi pengambilan keputusan dan evaluasi kebijakan (Vol. 1). 

Celebes Media Perkasa. 
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oleh semua elemen masyarakat tanpa ada kecualinya. Oleh sebab itu, 

setelah kebijakan telah dirumuskan dan diputuskan dengan baik, maka 

perlu diberikan legitimasi oleh lembaga terkait. Sementara itu, menurut 

Alam, kebijakan publik yang telah berbentuk peraturan perundang-

undangan merupakan bagian dari produk politik yang mengkhususkan 

kepentingan publik. Kebijakan publik dapat direvisi jika ditemukan 

ketimpangan dan diskriminasi yang tidak sesuai dengan penerapannya 

secara faktual dengan konsep perumusannya. 18 

Dengan demikian, kebijakan publik memiliki karakter yang 

fleksibel yang dapat dilakukan perubahan berdasarkan perkembangan 

pembangunan yang terjadi. Kebijakan publik tidak akan berlaku apabila 

tidak diimplementasikan, implementasi kebijakan publik merupakan 

bagian dari pada proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Proses 

pelaksanaan kebijakan, mesti berpacu pada mekanisme, sumber daya dan 

korelasi program kebijakan. Pelaksanaan kebijakan merupakan tindakan 

yang berkelanjutan dari rumusan dan penetapan kebijakan. Oleh sebab itu, 

dapat diartikan bahwa pelaksanaan kebijakan publik merupakan tindakan 

sosial yang diterapkan oleh individu maupun kelompok untuk mencapai 

tujuan berdasarkan kebijakan yang telah disahkan. Pelaksanaan kebijakan 

tentu memiliki dampak, yaitu kemunculan konsekuensi dari kebijakan itu. 

Pada proses pelaksanaannya, tentu suatu kebijakan memiliki evaluasi. 

Hasil dari evaluasi itulah yang sama-sama disepakati sebagai poin solusi 

untuk memperoleh hasil yang diharapkan maupun hasil yang tidak 

diharapkan.. Olehnya itu, setiap kebijakan pastilah memiliki dampak. 

Maka dari itu Rasulullah bersabdah: 

 
18 Bungin, B. (2018). Komunikasi Politik Pencitraan. The Social Construction of Public 

Administration (SCoPA). Prenada Media.hal 3,5,7 
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نِِْمَاِالجَْنَّةَِِعلَيَْهِ  يهِ ِعَبْدِ ِم  ع  هِِيسَْتََْ يَّةِ ِاللَّّ وتهِِ،رَع  ِيوَْمَِِيمَه

ِ وته وَِِيمَه ِِوَهه ،ِغاَش  يَّت ه  لَِِّّل رَع 
ِ
مَِِا ِِحَرَّ اللَّّ ُ 

Artinya: "Tiada seorang yang diamanahi Allah memimpin rakyat 

kemudian ketika ia mati, ia masih menipu rakyatnya, melainkan pasti 

Allah mengharamkan baginya surga," (HR Bukhari) 

Pelaksanaan suatu kebijakan melibatkan tiga unsur utama yaitu : 1) 

Uraian program secara rinci, uraian tersebut berbentuk spesifikasi yang 

berkaitan dengan bagaimana, dimana suatu lembaga menjalankan program 

dan seperti apa program atau penafsiran hukumnya. 2) Alokasi sumber 

daya, hal ini berkaitan dengan pembiayaan, massa dan organisasi yang 

menerapkan serta memiliki tanggung jawab atas terlaksananya suatu 

program. 3) Keputusan, berkaitan dengan ketetapan dari program yang 

dijalankan, (Jann dan Wegrich, 2007).19 

B. Aspek-Aspek Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kebijakan Publik 

Pelaksanaan kebijakan publik adalah serangkaian proses yang di 

dijalankan secara bertahap dan dilakukan setelah suatu kebijakan berlaku 

serta sebelum ditemui seperti apa konsekuensi yang dihasilkan dari 

kebijakan itu. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaannya kebijakan publik 

dipengaruhi oleh beberapa aspek yang saling berhubungan dan berkorelasi 

satu sama lain, yaitu : 

1. Struktur Birokrasi/Kewenangan 

Kewenangan merupakan bentuk kekuasaan atau otoritas yang 

mampu memberikan suatu legitimasi bagi pihak yang menjalankan 

kebijakan dan telah disepakati secara politik. Menurut Suryono, 

kewenangan berkaitan dengan kedudukan individu maupun lembaga pada 

 
19 Desain Elti, Desain Elti, Maghfirah Afifah, and Nurhizrah Gistituati. "Kebijakan 

publik: konsep pelaksanaan." JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia) 6.1 (2021): 83-88. 
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proses penerapan kebijakan. Kewenangan ini tertuang dalam fragmentasi 

organisasi maupun mekanisme kerja yaitu SOP. 

2. Komunikasi  

Komunikasi merupakan alat atau sarana yang dijadikan oleh 

individu sebagai media penyampaian gagasan, ide dan saran yang dapat 

berupa perkataan secara lisan dan tertulis. Selain itu, komunikasi juga 

dapat berbentuk signal, simbol maupun perilaku. Komunikasi sangat 

penting dalam upaya pelaksanaan dan evaluasi dari suatu kebijakan publik, 

tutur Ruhimat, Subekti, Syani. Komunikasi ini berfungsi untuk 

mensosialisasikan dan memperkenalkan suatu kebijakan kepada 

masyarakat, apabila kebijakan diinformasikan secara jelas, tentunya akan 

mengurangi miskomunikasi dan resistensi di dalam masyarakat. Apabila 

komunikasi tidak tersampaikan secara jelas, maka akan menimbulkan 

kesenjangan dan ketidakpaham masyarakat akan suatu kebijakan. 

3. Sumber Daya 

  Sumber daya dibutuhkan untuk mendukung dan menunjang 

implementasi dari sebuah kebijakan. Sumber daya dapat berupa individu, 

materi dan metode pelaksanaan menurut Kartini, Proses pelaksanaan 

kebijakan mesti dilakukan dengan baik dan memiliki arah yang jelas. 

Karena apabila dalam penerapan kebijakan tidak tersedia sumber daya, 

maka kegiatan itu tidak akan berjalan secara maksimal. 

4. Disposisi atau Sikap Dari Pelaksana 

Disposisi merupakan karakteristik atau tabiat dari pelaksana 

kebijakan. Watak tersebut berupa kejujuran, kecerdasan, disiplin dan 

komitmen. Apabila pelaksana kebijakan memiliki karakter yang baik, 

maka proses pelaksanaan kegiatan cenderung akan menghasilkan output 

yang maksimal, apabila disposisi pelaksana dijalankan tidak baik maka, 

tentu tidak akan mencapai penerapan kebijakan yang optimal. 
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C. Kompleksitas Formasi Kebijakan (Formation Policy) 

Dalam buku yang ditulis oleh Prof. Dr. H. Solichin Abdul Wahab, 

berjudul “Analisis kebijakan dari formulasi ke penyusunan model-model 

implementasi kebijakan publik,” 20diuraikan bahwa mereka yang melihat 

kebijakan publik dari sudut pandang policy cycle (siklus kebijakan), 

menempatkan implementasi kebijakan sebagai suatu aktivitas yang sangat 

penting. Dalam pelaksanaannya, kebijakan seringkali dianggap mampu 

berjalan secara sendiri, seolah menganggap jika implementasi kebijakan 

adalah rumusan program kerja yang tinggal jalan. Pada kenyataannya, 

implementasi kebijakan perlu melibatkan sebuah proses yang rasional dan 

emosional yang teramat kompleks. Jadi, kebijakan tidak hanya dikaitkan 

dengan prosedur penjabaran politik ke dalam mekanisme rutin yang 

dilakukan oleh saluran birokrasi, melainkan lebih dari hal tersebut. Studi 

implementasi, tentu melewati ranah permasalahan konflik, dimana akan 

ditemui keputusan-keputusan diskriminasi, ada isu mengenai siapa yang 

akan mendapatkan apa, kebijakan itu akan memperoleh berapa banyak 

kemanfaatan bagi suatu pihak.  

Pakar kebijakan asal Afrika, menurut Udoji, mengatakan jika “The 

execution of policies will remain dreams or print in file jackets unless they 

are implemented,” (pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang sangat 

penting daripada pembuatan kebijakan, Suatu kebijakan hanya akan 

menjadi impian atau berupa rencana yang sistematis dan tersimpan rapi 

dalam arsip jika tidak diimplementasikan). 

Di Amerika Serikat, salah satu penyebab utama munculnya 

keinginan kuat para ahli terhadap masalah implementasi kebijakan adalah 

ditemukannya fakta-fakta yang menunjukkan ketidakefektifan kebijakan 

yang ditempuh oleh pemerintah Amerika serikat sekitar tahun 1960-an, 

dalam upaya mewujudkan perubahan-perubahan mendasar di 

 
20Wahab, S. A. (2021). Analisis kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model 

implementasi kebijakan publik. Bumi Aksara. 12-14 
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masyarakatnya. Begitupun yang terjadi di Inggris pada awal 1970-an 

didapati bukti yang sama, nyatanya pemerintah tidak efektif mewujudkan 

kebijakan yang tujuannya menghasilkan reformasi sosial.21 

Kedua fenomena tersebut, ditambah dengan kejadian lain yang 

dengan jelas mengidentifikasi tidak adanya efektivitas pemerintah dalam 

mengimplementasikan kebijakan di berbagai bidang. Seperti reformasi 

pertanahan (land reform), adanya kesempatan kerja secara penuh (full 

employment), pengendalian pencemaran lingkungan, serta restrukturisasi 

industri, telah meyakinkan mata para ahli jika kebanyakan pemerintah di 

dunia ini, entah itu negara maju maupun negara berkembang baru 

mencapai tahap yang mampu mengesahkan suatu kebijakan. Namun, 

belum mampu menjamin jika kebijakan yang telah disahkan dan 

dijalankan dapat menghasilkan perubahan tertentu sebagaimana yang telah 

diharapkan. 

Gejala yang digambarkan oleh Andrew Dunsire (1978) disebut 

sebagai implementation gap, istilah ini dimaksud untuk menjelaskan suatu 

keadaan, dimana pada proses berjalannya kebijakan peluang terjadinya 

perbedaan dan munculnya kritikan akan selalu terbuka antara pembuat 

kebijakan dan pelaksana kebijakan. Perbedaan kebijakan itu, akan terlihat 

jelas mengenai apa yang diharapkan oleh para pembuat kebijakan itu 

terjadi perbedaan nyata dengan fakta yang terjadi di lapangan.22 

Besar kecilnya perbedaan itu, akan bergantung pada apa yang 

diuraikan oleh Walter Williams disebut sebagai implementation capacity 

yang bersumber dari organisasi/aktor untuk menjalankan keputusan 

kebijakan (policy decision). Sedemikian rupa, sehingga ada jaminan jika 

tujuan dan sasaran yang telah disahkan dalam dokumen formal kebijakan 

dapat dicapai. 

 
21Rahman, M. (2017). Ilmu administrasi (Vol. 1). Sah Media. 
22 Karmanis, M. Si; ST, Kartono. Analisis Implementasi Kebijakan Publik. CV. Pilar 

Nusantara, 2021.hal 02-05 
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Kemudian, pada proses implementasi program, khususnya yang 

perlu sokongan organisasi/instansi pemerintah, dapat dianalisis melalui 

tiga sudut pandang: 

a. Pemrakarsa kebijakan/pembuat kebijakan (the center atau pusat) 

b. Pejabat-pejabat pelaksana lapangan (the periphery) 

c. Aktor-aktor perorangan di luar badan-badan pemerintahan kepada 

siapa program itu ditujukan, yakni kelompok sasaran (target group) 

Berdasarkan sudut pandang pusat, yang menjadi fokus analisis 

implementasi kebijakan itu akan meliputi usaha dan upaya yang dilakukan 

oleh pejabat-pejabat atasan atau lembaga-lembaga23 yang ada di pusat 

untuk memperoleh dukungan keputusan dari lembaga dan pejabat yang ada 

di tingkat bawah, sebagai proses mereka memberi pelayanan atau 

memberikan perubahan terhadap perilaku masyarakat/kelompok dari 

program yang terkait. Dalam surah QS. Sad Ayat 26 juga menjelaskan 

seorang Khalifah atau Pemimpin dalam mengambil keputusan yaitu: 

ِِخَل يْفَةِ ِجَعَلْنٰكَِِا نَِِّّيدَٰاوٗدهِ ِِف  ِِْالَّْرْض  ِِبيََِِْفاَحْكه ِالنَّاس 

 ِ لحَْق  ع ِِوَلَِِّبِ  َّب  َِِالهَْوٰىِتتَ لَّّ يْلِ ِعَنِِْفيَهض  ِ ِسَب  ينَِِْا نَِِّۗاللّ ٰ لُّوْنَِِالََّّ  ِيضَ 

يْلِ ِعَنِْ ِ ِسَب  يدِْ ِعذََابِ ِلهَهمِِْاللّ ٰ وْاِب مَاِِ شَد  سَابِِيوَْمَِِنسَه الحْ   ِ  ࣖ 

(Allah berfirman) “wahai Daud, sesungguhnya engkau kami 

jadikan khalifah (Penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di 

antara manusia yang adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, 

karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang 

yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat, karna 

mereka melupakan hari perhitungan.” QS. Sad Ayat 26. 

 
23Andhika Lungguh Perceka, A., & Novie Melliasany, N. (2021). Pengaruh Pelaksanaan 

Kebijakan Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Swasta Terhadap Manajemen Keuangan 

Dalam Meningkatkan Partisipasi Mahasiswa Membayar Dana Pendidikan di Stikes Karsa Husada 

Kabupaten Garut. 2,4,5,7 
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Apabila pada kenyataannya program tidak berjalan sebagaimana 

yang telah diharapkan, maka opsi yang mungkin akan dilakukan adalah 

penyesuaian terhadap program tersebut atau pemberian sanksi hukum 

kepada pejabat terkait yang bertanggung jawab merumuskan program 

tersebut. Jika diperlukan, kebijakan itu dilakukan evaluasi dan perumusan 

kembali. Perhatian dan respon yang diberikan oleh pusat mengarah pada 

masalah. Pertama, bagaimana sasaran dan tujuan dari kebijakan telah 

tercapai. Kedua, apa yang menjadi alasan dan pertimbangan suatu gagasan 

telah tercapai atau tidak. 
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Dampak sosial  

Bagaimana Kebijakan Penertiban PKL 

Kecamatan Manggala Kota Makassar 

Untuk Mewujudkan ketertiban menuju 

Makassar Sebagai Kota Dunia. 

C. Kerangka Konseptual 

 

 

  

  

 

  

  

          

          

          

          

   

 

 

 

Kerangka konseptual pada penelitian ini merupakan gambaran 

prosedur yang mengulas tentang kebijakan publik (Penertiban pedagang 

kaki lima di Kecamatan Manggala Kota Makassar). Untuk menganalisis 

topik itu, diperlukan instrument ilmiah berupa teori yang berfungsi 

memberi gambaran teoritis topik tersebut sebelum diuraikan lebih jauh di 

bagian hasil dan pembahasan. Teori dalam penelitian ini adalah kebijakan 

publik. Sasaran yang dijadikan objek penelitian adalah bagaimana 

implementasi kebijakan publik sesuai dengan topik diatas, begitu pula 

dengan bagaimana dampak sosial yang dirasakan oleh pedagang kaki lima 

di Kecamatan Manggala dengan adanya kebijakan tersebut. 

 Kebijakan Publik 

(Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Manggala Kota Makassar) 

Formasi Kebijakan 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

  Penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan menggunakan 

metode kualitatif, yang didukung dengan kegiatan wawancara, observasi 

langsung dilapangan dan dokumentasi sehingga dapat melihat kondisi 

sosial yang terjadi dilapangan dan diperkuat dengan analisis dari bahan-

bahan tulisan sebagai sumber penelitian yang kuat24, kemudian dituangkan 

melalui penjelasan deskriptif yang dapat menggambarkan keadaan atau 

kondisi atau situasi di suatu wilayah sebagai hasil penelitian yang 

dilakukan oleh penulis. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang diamati. Pada hakikatnya penelitian 

kualitatif adalah kegiatan penelitian yang sistematis untuk melakukan 

explorasi atas teori dan fakta di dunia nyata, bukan untuk pengujian teori. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yaitu, penelitian 

dilaksanakan secara sistematis mengambil data dari lapangan dan jenis 

metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian 

kualitatif.  

B.  Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan institusional yaitu pendekatan yang mempelajari bagaimana 

kinerja institusi. Dalam menentukan suatu regulasi dan kebijakan yang 

akan dipergunakan bagi khalayak umum. Pada pendekatan ini fokus dalam 

mengkaji fenomena sosial yang terjadi lalu bagaimana institusi bertindak 

sebagai pihak yang membuat regulasi dengan memperhatikan aspek-aspek 

sosial. 

 

 
24 Ramdhan, M. (2021). Metode penelitian. Cipta Media Nusantara. 
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C. Sumber Data 

Sumber data merupakan salah satu bagian penting dalam 

penelitian. Pentingnya data yaitu digunakan memenuhi dan membantu 

serangkaian permasalahan yang terkait dengan fokus penelitian. Sumber 

data utama untuk penelitian kualitatif yaitu kata-kata dan tindakan, 

selebihnya berupa data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan 

dengan hal itu pada bagian ini jelas datanya. dibagi ke dalam kata kata dan 

tindakan, sumber data tertulis serta foto. Sumber data sendiri dibagi 

menjadi dua yaitu: 

a. Data Utama (Data Primer) 

Data Primer adalah “data yang dikumpulkan tangan pertama oleh 

ahli analisis.” 25Serta data yang diambil peneliti melalui wawancara dan 

observasi. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini 

yaitu pemerintah kota Makassar.  

b. Data Tambahan (data Sekunder) 

Data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti 

sebagai penunjang dari sumber pertama. Data ini biasanya telah tersusun 

dalam bentuk dokumen-dokumen, misalnya data data mengenai suatu 

produktivitas suatu perguruan tinggi, data mengenai persediaan di daerah 

dan sebagainya.26 

E. Pengumpulan data 

Burhan Bungin menjelaskan bahwa metode pengumpulan data 

adalah dengan cara apa dan bagaimana data yang diperlukan dapat 

dikumpulkan sehingga hasil akhir penelitian mampu menyajikan informasi 

yang valid dan reliabel. Sedangkan Suharsimi Arikunto berpendapat 

 
25 Robert R. Mayer dan Ernest Greenwood, Rencana Penelitian Kebijakan Sosial. (Jakarta: 

CV. Rajawali, 1984), hal. 361. 

 
26 Lexy J.Moleong, Metodologi Penelitian..., hal., 158. 
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bahwa “metode penelitian adalah berbagai cara yang digunakan peneliti 

dalam mengumpulkan data penelitiannya”. Cara yang dimaksud adalah 

wawancara, dan studi dokumentasi. 

Metode Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu: 

a. Metode Wawancara 

Wawancara adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan 

dengan tanya jawab secara lisan secara sepihak bertatap muka, dan dengan 

arah serta tujuan yang telah ditetapkan. Adapun kelebihan dari penggunaan 

metode wawancara yaitu, peneliti dapat berinteraksi langsung dengan 

narasumber data diperoleh secara mendalam, yang diinterview bisa 

mengungkapkan isi hatinya secara lebih luas, pertanyaan yang tidak jelas 

bisa diulang dan diarahkan yang lebih bermakna. 

Wawancara dilakukan secara mendalam dan tidak terstruktur 

kepada subjek penelitian dengan pedoman yang telah dibuat. Teknik 

wawancara digunakan untuk mengungkapkan data tentang bentuk 

keefektifan pemerintah dalam menerapkan kebijakan penertiban pedagang 

kaki lima di kecamatan Manggala, Kota Makassar. Adapun narasumber 

yang akan dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini yaitu: 

a. DPRD Komisi D Kota Makassar 

b. Camat Manggala 

c. Pedagang kaki lima di Kecamatan Manggala 

d. Satpol PP 

2. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi artinya barang-barang tertulis. Dokumentasi 

merupakan pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian berupa 

foto-foto, surat-surat isi penelitian, berupa fakta dan data yang tersimpan 
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dalam bentuk dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang digunakan 

untuk menggambarkan secara visual terhadap kondisi yang terjadi.27 

b. Metode Observasi 

Observasi artinya pengamatan langsung yang dilakukan oleh 

peneliti terhadap fenomena yang sedang berlangsung di lokasi penelitian. 

Observasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. 

Metode observasi ini digunakan untuk mendapatkan data mengenai 

efektivitas pemerintah dalam menerapkan kebijakan penertiban pedagang 

kaki lima di kecamatan Manggala, Kota Makassar. 

D. Instrumen Penelitian 

Suharsimi Arikunto menyatakan bahwa instrumen penelitian 

adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih 

baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih 

mudah diolah. Berdasarkan teknik pengumpulan data yang digunakan, 

maka instrumen penelitian ini menggunakan panduan wawancara, 

panduan dokumentasi, dan observasi.  

a. Pedoman Wawancara 

Untuk mendapatkan data, maka peneliti melakukan wawancara 

langsung terhadap pihak yang terkait (Pemerintah, Satpol PP, dan 

pedagang kaki lima di Kecamatan Manggala Kota Makassar). 

b. Pedoman Observasi 

Pedoman observasi pada penelitian ini dibuat oleh peneliti sebagai 

alat ukur untuk mengamati objek yang diteliti. Dalam hal ini bagaimana 

peneliti memperoleh data terkait efektivitas pemerintah dalam menerapkan 

 
27 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2010), h. 158. 
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kebijakan penertiban pedagang kaki lima di Kecamatan Manggala, Kota 

Makassar.  

c. Format Dokumentasi 

Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data-data yang diperoleh di 

lapangan. Seperti Format foto, transkrip audio video dan lain-lain.  

F.  Teknik Pengelolaan Data 

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan 

analisis data sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Karena penelitian 

ini menggunakan metode kualitatif, maka metode pengolahan data 

dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, runtut, 

logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan 

pemahaman dan interpretasi data. Diantaranya melalui tahap: pemeriksaan 

data (editing), klasifikasi (classifying), verifikasi (verifying), analisis 

(analysing), dan pembuatan kesimpulan (concluding). 

a. Editing (Pemeriksaan Data) 

  Editing yaitu meneliti data-data yang telah diperoleh 

dilapangan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses editing 

terhadap hasil wawancara terhadap narasumber dalam hal ini pihak 

pemerintah. 

b. Classifying (Klasifikasi) 

  Classifying adalah proses pengelompokan semua data 

baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, 

pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan atau observasi. 

Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan diteliti secara 

mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.28 Hal ini 

dilakukan agar data yang telah diperoleh mudah dibaca dan 

dipahami. 

 
28 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

1993), h. 104-105. 
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c. Verifying (Verifikasi) 

  Verifying adalah proses memeriksa data dan informasi 

yang telah didapat dari lapangan agar validitas data dapat diakui 

dan digunakan dalam penelitian. Dalam hal ini, peneliti memeriksa 

kembali data yang diperoleh dari pemerintah terkait dengan 

keefektifan pemerintah dalam menerapkan kebijakan penertiban 

pedagang kaki lima di kecamatan Manggala, Kota Makassar. 

d. Concluding (Kesimpulan) 

  Selanjutnya adalah kesimpulan, yaitu adalah langkah 

terakhir dalam proses pengolahan data. Kesimpulan inilah yang 

nantinya akan menjadi sebuah data terkait dengan objek penelitian 

peneliti. 

G.  Analisis Data 

Setelah data dianggap sempurna, peneliti melakukan analisis data. 

Analisis data studi kasus dan penelitian kualitatif pada umumnya hanya 

bisa dilakukan oleh peneliti sendiri, bukan oleh pembimbing, teman, atau 

melalui jasa orang lain. Analisis data merupakan tahap paling penting 

karena dari tahap ini akan diperoleh informasi penting berupa temuan 

penelitian. 

Dalam proses analisis data, peneliti melakukan atau memberikan 

atau memaknai data dengan mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, 

memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya menjadi bagian-

bagian berdasarkan pengelompokan tertentu sehingga diperoleh suatu 

temuan terhadap rumusan masalah yang diajukan.29 

 

 

 
29Hidayat, T., & Purwokerto, U. M. (2019). Pembahasan studi kasus sebagai bagian 

metodologi penelitian. Jurnal Studi Kasus, 3, 1-13. 
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40 

BAB IV 

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Kota Makassar merupakan salah satu pemerintahan Kota dalam 

wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang terbentuk berdasarkan Undang-

Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah Tingkat II 

di Sulawesi, sebagaimana yang tercantum dalam Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1822. Kota Makassar menjadi Ibu Kota Provinsi Sulawesi 

Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965, dan kemudian 

berdasarkan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1965 Daerah Tingkat II Kota 

praja Makassar diubah menjadi Daerah Tingkat II Kotamadya Makassar. 

Kota ini tergolong salah satu kota terbesar di Indonesia dari aspek 

pembangunannya dan secara demografis dengan berbagai suku bangsa yang 

menetap di kota ini. Suku yang signifikan jumlahnya di kota Makassar adalah 

suku Makassar, Bugis, Toraja, Mandar, Buton, Jawa, dan Tionghoa. Makanan 

khas Makassar yang umum dijumpai seperti Coto Makassar, Roti Maros, 

Jalangkote, Kue Tori, Palu Butung, Pisang Ijo, Sop Saudara dan Sop Konro. 

Kota Makassar merupakan daerah pantai yang datar dengan kemiringan 0-5 

derajat ke arah barat, diapit dua muara sungai yakni sungai Tallo yang bermuara 

dibagian utara kota dan sungai Jeneberang yang bermuara di selatan kota. 

Luas wilayah Kota Makassar seluruhnya berjumlah kurang lebih 175,77 

Km2 daratan dan termasuk 11 pulau di selat Makassar ditambah luas wilayah 

perairan kurang lebih 100 Km², dengan jumlah penduduk sebesar kurang lebih 

1,25 juta jiwa. Jumlah kecamatan di Kota Makassar sebanyak 15 kecamatan 

dan memiliki 153 kelurahan. Salah satu kecamatan di Kota Makassar yaitu 

Kecamatan Manggala memiliki Luas Wilayah 24,14 km²  dengan titik 

koordinat 5,1752° Lintang Selatan dan 119,4935° Bujur Timur. Luas 

Kecamatan Manggala dalam persentase sama dengan 13,17% wilayah Kota 

Makassar. dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 71,297 jiwa. hal ini 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Persentase
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menyebabkan Manggala menjadi Kecamatan wilayah terluas dari delapan 

Kecamatan.  

Kecamatan Manggala mempunyai jumlah kelurahan ada 8 yaitu 

kelurahan Manggala, Bangkala, Tamangapa, Antang, Batua, Borong, Biring 

Romang dan, Bitowa. Jumlah RW 71, dan jumlah RT yaitu 431 RT. Dari 

gambaran sepintas mengenai lokasi dan kondisi geografis khususnya 

Kecamatan Manggala Kota Makassar memang sangat strategis Dalam pola 

keruangan Kota Makassar, Kecamatan Manggala termasuk salah satu kawasan 

pinggiran kota. Penentuan kawasan ini merupakan bagian dari pengelompokan 

kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Makassar berdasarkan jaraknya dari 

pusat kota. Wilayah Kecamatan Manggala berada di bagian timur Kota 

Makassar. Kecamatan Manggala berbatasan langsung dengan Kabupaten 

Maros di sebelah timur dan Kabupaten Gowa di sebelah selatan. Di sebelah 

utara, Kecamatan Manggala berbatasan dengan Kecamatan Tamalanrea. 

Berikut peta kecamatan manggala kota makassar di bawah ini: 

   

 

 

 

 

 

Pada awal pembentukannya, Kecamatan Manggala terbagi menjadi 

6  Kelurahan. Lalu pada tahun 2017, wilayah Kecamatan Manggala terbagi 

menjadi 7 kelurahan. Pada tahun 2019, wilayah Kecamatan Manggala telah 

terbagi menjadi 8 kelurahan. Nama dari kedelapan kelurahan ini yaitu 

Kelurahan Borong, Kelurahan Bangkala, Kelurahan Tamangapa, Kelurahan 

Manggala, Kelurahan Antang, Kelurahan Batua, Kelurahan Bitowa, dan 

Kelurahan Biring Romang.  
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 Pada tahun 2000, jumlah penduduk di Kecamatan Manggala sebanyak 

77.122 jiwa. Lalu pada tahun 2004, jumlah penduduk di Kecamatan Manggala 

sebanyak 92.411 jiwa. Persentase laju pertumbuhan penduduknya pada periode 

2000–2004 sebesar 4,63%. Kemudian pada tahun 2005, jumlah penduduk di 

Kecamatan Manggala bertambah sebesar 0,12% sehingga menjadi sebanyak 

92.524 jiwa. Pada tahun 2006, kepadatan penduduk di Kecamatan Manggala 

termasuk salah satu yang terendah di Kota Makassar. Tingkat kepadatan 

penduduknya hanya sebanyak 3.833 jiwa per km2. 

 Pada tahun 2000, jumlah rumah tangga di Kecamatan Manggala 

sebanyak 17.382 rumah tangga dengan rata-rata jumlah anggota keluarga 

sebanyak 4,46. Kemudian pada tahun 2004, jumlah rumah tangga di Kecamatan 

Manggala sebanyak 19.133 dan pada 2005 sebanyak 24.277. Rata-rata anggota 

rumah tangga pada tahun 2004 sebanyak 4,83 dan menurun menjadi 3,81 pada 

tahun 2005. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman 

Modal Kota Makassar mencatat bahwa pada tahun 2002–2007 terdapat 

sebanyak 25 macam jenis industri pakaian jadi di Kota Makassar. Model 

industri pakaian jadi ini utamanya menggunakan metode konveksi. Kecamatan 

Manggala menjadi salah satu kecamatan di Kota Makassar yang memiliki 

industri pakaian jadi model konveksi tercatat pada tahun 2008. 

 Visi dan misi memberikan pandangan jangka panjang tentang ke arah 

mana entitas tersebut ingin menuju. Ini membantu menyusun strategi dan 

rencana aksi yang konsisten dengan tujuan jangka panjang. Dengan 

menyediakan kerangka kerja yang jelas, visi dan misi membantu memastikan 

konsistensi dalam perilaku dan keputusan organisasi atau komunitas. Visi dan 

misi yang baik merangsang pemikiran inovatif dan dapat menjadi dasar untuk 

mengidentifikasi peluang baru. Mereka dapat mendorong perubahan yang 

mendukung pencapaian tujuan jangka panjang. Dengan demikian, visi dan misi 

adalah alat manajemen strategis yang kuat yang membantu membentuk dan 

mengarahkan perkembangan suatu entitas agar sesuai dengan nilai-nilai dan 

tujuan yang diinginkan. adapun Visi dan Misi Kecamatan Manggala sebagai 
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berikut: 

VISI 

“Mewujudkan Pelayanan Publik yang Profesional dan Pemberdayaan 

Sumber Daya Lokal Menuju Kota Dunia” 

MISI 

a) Menciptakan pelayanan prima terhadap seluruh elemen masyarakat 

b) Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman 

dan ketertiban umum. 

c) Mewujudkan tata ruang kota yang ramah lingkungan. 

d) Mendorong partisipasi masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang 

bersih, sehat, indah, aman dan nyaman. 

e) Mendukung program sumber daya lokal melalui pelatihan keterampilan 

life skill yang bernilai ekonomi. 

f) Meningkatkan taraf hidup masyarakat yang berbasis 

 Kecamatan Manggala merupakan salah satu kecamatan yang terletak 

di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia. Kecamatan ini terdiri dari 8 

kelurahan yaitu, kelurahan manggala, kelurahan bangkala, kelurahan 

tamangapa, kelurahan antang, kelurahan Batua, kelurahan Borong, Kelurahan 

Biring Romang, Kelurahan Bitowa. Melalui keragaman kelurahan-kelurahan 

di, Kecamatan Manggala mencerminkan keragaman dan kekayaan budaya yang 

menjadi bagian dari Kota Makassar. Setiap kelurahan memberikan kontribusi 

uniknya dalam membangun identitas dan karakter kecamatan secara 

keseluruhan. 

 Struktur organisasi di Kecamatan Manggala Kota Makassar 

mencerminkan tata kelola yang terorganisir dengan baik. Dalam struktur 

tersebut, Kecamatan Manggala dipimpin oleh seorang Camat yang bertanggung 

jawab langsung kepada Walikota Makassar. Camat Manggala dibantu oleh 
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sejumlah staf, termasuk Sekretaris Kecamatan, Kepala Urusan Pemerintahan, 

Kepala Urusan Pembangunan, Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat, dan 

Kepala Urusan Trantib. Selain itu, terdapat juga unsur staf lainnya yang 

mendukung kelancaran tugas administratif dan pelayanan kepada masyarakat, 

seperti staf kecamatan, operator kecamatan, dan staf tata usaha. 

 Struktur organisasi yang jelas ini menjadi landasan bagi Kecamatan 

Manggala dalam menjalankan berbagai program pembangunan dan pelayanan 

kepada masyarakat. Dengan adanya struktur yang terorganisir dengan baik, 

diharapkan kinerja pemerintahan di tingkat kecamatan dapat lebih efektif dan 

efisien. Hal ini juga diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah 

kecamatan, pemerintah kelurahan, dan masyarakat dalam membangun Kota 

Makassar menjadi lebih baik lagi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

38 

     

B. Strategi Yang Diterapkan pemerintah Kota Makassar Dalam Menertibkan 

Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Manggala 

 Kebijakan adalah seperangkat prinsip, tujuan, dan tindakan yang diambil 

oleh suatu pemerintah, organisasi, atau individu untuk mencapai hasil tertentu 

atau mengatasi masalah tertentu. Kebijakan dapat merujuk pada pedoman umum 

yang membimbing pengambilan keputusan atau dapat berupa pernyataan resmi 

yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. 

 Kebijakan dapat berkaitan dengan berbagai bidang, termasuk politik, 

ekonomi, sosial, lingkungan, dan lainnya. Ini dirancang untuk mengarahkan 

perilaku atau mengatasi isu-isu tertentu, dan implementasinya dapat melibatkan 

berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan sektor 

swasta.30 Maka dari itu Komisi DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) kota 

memiliki peran penting dalam membahas dan mengevaluasi kebijakan 

Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL). Dalam tugasnya, komisi DPRD Kota 

Makassar menuturkan sebagai berikut: 

 
30 Ismail, M. H., & Sofwani, A. (2016). Konsep dan Kajian Teori Perumusan 

Kebijakan Publik. JRP (Jurnal Review Politik), 6(2), 195-224. 

NO KELURAHAN RW RT DASAWISMA 

1. Manggala 13 72 225 

2. Bangkala 11 61 237 

3. Tamangapa 7 41 136 

4. Antang 7 42 159 

5. Batua 13 69 290 

6. Borong 12 65 200 

7. Biring Romang 8 47 137 

8. Bitowa 7 34 143 
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 Berdasarkan wawancara yang dilakukan31 oleh peneliti terhadap anggota 

DPRD Kota Makassar Komisi D, Ir. H. Muchlis Misba, pada tanggal 11 

Desember 2023 di Gedung DPRD kota Makassar mengatakan:  

 “sebagai langkah awal yang diambil pemerintah DPRD Kota makassar 

yaitu menyusun suatu tahapan yang baik, yaitu: tahap advokasi, 

koordinasi, Pemantauan dan evaluasi”.32  

 

a.) advokasi  

  Pada tahun 2022 yang lalu, Komisi D DPRD Kota Makassar, Muchlis 

Misba, melakukan sebuah kegiatan advokasi yang melibatkan Camat Manggala, 

A. Anshar Ap. Stp. Msi. Pertemuan ini dilaksanakan di aula kantor kecamatan 

Manggala dan menjadi sebuah forum penting untuk membahas masalah 

pengadaan tempat berjualan bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang beroperasi 

secara ilegal di pinggir jalan tepatnya di Jl. Batua Raya, dan Jl. Borong Raya, 

menyebabkan dampak merugikan bagi para pengendara dan pejalan kaki di 

Kecamatan Manggala. Adanya pertemuan ini menunjukkan komitmen Komisi D 

DPRD Kota Makassar dalam menanggapi isu yang berkaitan dengan ketertiban 

kota dan pengelolaan PKL. Muchlis Misba, sebagai Anggota DPRD Komisi D, 

memberikan arahan dan dorongan untuk mencari solusi terbaik guna mengatasi 

masalah yang telah menjadi perhatian masyarakat. Pertemuan dimulai dengan 

oleh Muchlis Misba, yang menguraikan urgensi dan latar belakang kebijakan 

pengadaan tempat berjualan bagi PKL. Pihak Komisi D menjelaskan bahwa 

tujuan dari advokasi ini adalah untuk menciptakan keseimbangan antara 

kebutuhan ekonomi para PKL dan kepentingan umum dalam menjaga ketertiban 

kota. 

 Camat Manggala, A. Fadli Ap. Stp. Msi., sebagai pemerintah kecamatan, 

menyambut baik inisiatif Komisi D dan berkomitmen untuk bersama-sama 

mencari solusi yang adil dan berkelanjutan. Beliau mengakui bahwa masalah 

PKL yang berjualan secara ilegal di pinggir jalan merupakan permasalahan yang 

 
31Matau, C. P., Yohanes, S., & Udju, H. R. (2023). Fungsi Pemerintah Kota Kupang 

Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima. Petitum Law Journal, 1(1), 371-381. 
 32 Hamudy, M. I. A. (2015). Upaya Mewujudkan Kota Layak Anak di Surakarta 

dan Makassar. Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance, 7(2), 149-160. 
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memerlukan penanganan serius demi kesejahteraan masyarakat Kecamatan 

Manggala. Dalam diskusi yang berlangsung, kedua belah pihak membahas 

berbagai aspek terkait dengan pengadaan tempat berjualan. Termasuk di 

dalamnya adalah lokasi yang strategis, fasilitas yang dibutuhkan, serta 

mekanisme pengawasan agar PKL dapat beroperasi secara teratur dan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. Kesepakatan awal antara Komisi D dan Camat 

Manggala mencakup langkah-langkah konkret yang perlu diambil, termasuk 

pengidentifikasian lokasi yang memadai untuk PKL, proses perizinan,33 dan 

penentuan regulasi yang jelas agar PKL dapat beroperasi secara legal. Hal ini 

diharapkan dapat mengurangi kemacetan atau ketidaknyamanan bagi pengendara 

dan pejalan kaki serta memberikan kejelasan bagi PKL dalam menjalankan 

usahanya. 

 Selain itu, dibahas pula upaya pemberdayaan PKL melalui pengadaan 

tempat berjualan agar mereka dapat mengelola usahanya dengan lebih 

profesional dan sesuai dengan norma yang berlaku. Setelah beberapa minggu 

kemudian DPRD Kota Makassar dalam hal ini muchlis Misba, menjadwalkan 

kembali pertemuan di Aula kantor kecamatan manggala dengan menghadirkan 

beberapa pedagang yang ada di kecamatan manggala dengan tujuan untuk 

menyampaikan tempat penjualan yang telah disediakan oleh pemerintah. dalam 

hal ini Camat Manggala A. Fadli Ap.Stp.Msi mengadakan tempat penjualan 

tepatnya di lapangan Bitowa Raya samping polsek Manggala, Pengadaan tempat 

ini dianggap sebagai langkah penting untuk menciptakan lingkungan bisnis yang 

lebih berdaya saing dan berkelanjutan. Dengan adanya pertemuan ini, Komisi D 

DPRD Kota Makassar dan Camat Manggala menunjukkan bahwa mereka 

berkomitmen untuk bersama-sama mengatasi permasalahan PKL secara 

kolaboratif dan solutif. Ini menjadi langkah awal dalam perjalanan menuju 

penataan yang lebih baik terkait dengan keberadaan PKL di Kota Makassar, 

khususnya di Kecamatan Manggala. 

 
33Kamaluddin, I. H. A., & Patta Rapanna, S. E. (2017). Administrasi Bisnis (Vol. 

1). Sah Media.h.431 
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 Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Pedagang 

Kaki Lima yang berdagang di Jl. Batua Raya yaitu, Ulfi menuturkan: 

 “saya pernah diterbitkan oleh pemerintah dengan memindahkan lokasi 

 dagangan saya ke lapangan bitowa tapi setelah berjalan selama satu bulan 

 pendapatan yang saya dapatkan di lapangan tidak sebanyak pendapatan 

 ketika saya berjualan di pinggir jalan maka itu yang membuat saya lagi 

 di pinggir jalan karena mudah dijangkau oleh pembeli”.34 

 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Pedagang 

Kaki Lima yang berdagang di Jl. Borong Raya yaitu, Ridwan menuturkan: 

“Waktu saya berjualan di lapangan Bitowa saya mengalami penurunan 

pendapatan dan pembeli yang terbilang sanga-sangat kurang sehingga 

saya merasah bahwa hasil dagangaan saya banyak yang tidak terjual 

maka itu yang menyebabkan saya kembali berdagang di pinggir jalan”. 

 

 Komisi DPRD mengevaluasi kebijakan penertiban Pedagang Kaki Lima 

yang sudah diterapkan sebelumnya. Evaluasi ini dapat mencakup efektivitas 

kebijakan, keadilan dalam pelaksanaan, serta tanggapan dan dampaknya pada 

masyarakat dan para pedagang. Evaluasi kebijakan penertiban pedagang kaki 

lima yang diterapkan oleh pemerintah di tahun 2022 nyatanya kurang berhasil 

karena tempat yang disediakan oleh pemerintah kurang kondusif bagi pedagang 

kaki lima di bandingkan di pinggir jalan yang mudah dijangkau oleh pengendara 

yang lewat. 

b.) koordinasi 

  Pedagang kaki lima (PKL) di Kecamatan Manggala berpartisipasi dalam 

sebuah rapat koordinasi yang dipimpin oleh Camat Manggala, A. Fadli Ap. Stp. 

Msi, dan dihadiri oleh anggota DPRD Kota Makassar, Muchlis Misba. 

Pertemuan ini bertujuan membahas pemindahan tempat berjualan bagi PKL yang 

beroperasi secara ilegal di pinggir jalan, dengan alternatif lapangan yang 

disediakan oleh Camat Manggala di lapangan Bitowa, sebelah polsek Manggala. 

Pada awal rapat, Camat Manggala membuka sesi dengan menyampaikan urgensi 

dari langkah pemindahan ini. Ia menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk 

 
 34 Syahza, A. (2011). Percepatan ekonomi pedesaan melalui pembangunan perkebunan 

kelapa sawit. 
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menjawab permasalahan ketertiban kota yang disebabkan oleh PKL yang 

berjualan secara ilegal di pinggir jalan. Pemilihan lapangan Bitowa sebagai 

tempat baru diharapkan dapat memberikan solusi yang efektif dan menyeluruh 

  Dalam pertemuan itu, PKL yang menjadi subjek pembahasan diundang 

untuk memberikan pandangan mereka terkait dengan rencana pemindahan ini. 

Hal ini menciptakan suasana dialog yang konstruktif dan memungkinkan pihak 

PKL untuk menyampaikan kebutuhan dan kekhawatiran mereka. Pendekatan ini 

diharapkan dapat menciptakan solusi yang berkelanjutan. Muchlis Misba dari 

DPRD Kota Makassar memberikan klarifikasi mengenai tujuan dari rapat 

koordinasi ini. Beliau menekankan bahwa langkah pemindahan tempat berjualan 

bukanlah untuk merugikan PKL,35 tetapi sebagai upaya untuk menciptakan 

ketertiban kota yang lebih baik dan memberikan kenyamanan bagi seluruh 

warga. Diskusi dalam rapat mencakup berbagai aspek, seperti proses perizinan, 

fasilitas yang akan disediakan di lapangan Bitowa, serta langkah-langkah 

pengawasan yang diperlukan. Pihak DPRD Kota Makassar turut membahas 

masalah dana yang mungkin diperlukan untuk menyediakan fasilitas yang 

memadai bagi PKL di lokasi baru tersebut. 

  Camat Manggala, A. Fadli Ap. Stp. Msi., secara rinci menjelaskan 

keunggulan dari lokasi lapangan Bitowa. Beliau menyoroti aspek-aspek seperti 

aksesibilitas, keamanan, dan fasilitas umum yang tersedia di sekitar area tersebut. 

Pemilihan lapangan Bitowa diharapkan dapat memberikan lingkungan yang 

lebih kondusif bagi PKL dan meminimalisir dampak negatif terhadap ketertiban 

kota. Para PKL yang hadir dalam rapat menyampaikan berbagai pandangan 

mereka. Beberapa di antaranya menyambut baik langkah ini, menganggapnya 

sebagai peluang untuk meningkatkan kondisi usaha mereka dengan fasilitas yang 

lebih baik.36 Namun, ada juga yang menyuarakan keprihatinan terkait dengan 

potensi penurunan omset dan adaptasi terhadap lingkungan baru. Muchlis Misba 

mengingatkan bahwa proses pemindahan ini adalah langkah transisi, dan pihak 

 
35Sufianti, E. (2014). Kepemimpinan dan Perencanaan Kolaboratif pada 

Masyarakat Non-Kolaboratif. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, 25(1), 77-95. 
36 Kristanti, E. (2011). Hubungan Kerja Patron Klien Juru Parkir. 
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terkait, termasuk DPRD Kota Makassar dan Camat Manggala, akan berupaya 

memberikan dukungan dan bimbingan selama proses adaptasi di lapangan 

Bitowa. Hal ini diharapkan dapat membantu PKL dalam mengoptimalkan 

peluang usaha mereka di lokasi baru. 

 Kesepakatan awal dirapat ini mengenai jadwal pelaksanaan pemindahan 

dan tahapan-tahapan yang perlu dijalankan. Hal ini menciptakan kerangka kerja 

yang jelas dan memberikan kepastian bagi semua pihak terkait. Rapat koordinasi 

bukan hanya menjadi forum untuk membahas pemindahan tempat berjualan, 

tetapi juga sebagai wadah untuk membangun dialog konstruktif antara 

pemerintah dan PKL. Pihak DPRD Kota Makassar dan Camat Manggala 

menunjukkan komitmen mereka untuk menciptakan solusi yang adil, 

berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi seluruh komunitas di Kecamatan 

Manggala. 

 Pada tahun 2022 tepat awal bulan puasa yang lalu, pemerintah 

Kecamatan Manggala mengambil kebijakan untuk memindahkan pedagang kaki 

lima (PKL) yang berjualan secara ilegal di Jl. Batua Raya dan Jl. Borong Raya 

ke Lapangan Bitoa, yang berada di sebelah Polsek Manggala. Meskipun 

pemindahan ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban kota, penyesuaian bagi 

para pedagang tidak berlangsung tanpa kendala. Setelah beberapa bulan 

pemindahan, para pedagang yang terdampak mulai mengeluarkan keluhan. Salah 

satu aspek utama keluhannya adalah terkait dengan penghasilan yang menurun 

secara signifikan setelah berpindah ke Lapangan Bitoa. Para pedagang 

menyatakan bahwa penghasilan yang diperoleh di lapangan tersebut jauh lebih 

rendah dibandingkan saat mereka berjualan di pinggir jalan.37 Maka itu yang 

menyebabkan sehingga para Pedagang pindah kembali berjualan di pinggir jalan 

karena pendapatan yang didapatkan jauh lebih baik dibandingkan di lapangan 

Bitowa. 

 

 
37 Rusito, F. N. A., Suaib, H., & Hidaya, N. (2017). Pola Kehidupan Masyarakat 

Pedagang Kaki Lima Di Kota Sorong (Studi Pada Kehidupan Sosial Masyarakat 
Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Kampung Baru). Jurnal Fase Kemajuan Sosial dan 
Politik: FAKSI, 3(1), 1-14. 
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c.)  Pemantauan dan Evaluasi  

 Muchlis Misba, sebagai anggota DPRD Kota Makassar, bersama dengan 

Camat Manggala A. Fadli Ap.Stp.Msi, dan Satpol PP terlibat secara langsung 

dalam memantau pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di 

Kecamatan Manggala. Langkah penertiban yang dilakukan pemerintah dengan 

memindahkan PKL ke Lapangan Bitowa rupanya menghadapi tantangan serius, 

terlihat dari fakta bahwa sejumlah besar PKL memilih untuk kembali berjualan 

di pinggir jalan. Dalam upaya memahami dinamika ini, penting untuk 

mengevaluasi dampak dan permasalahan yang timbul. Penertiban PKL dan 

pemantauan oleh Muchlis Misba dan Camat Manggala sejatinya bertujuan untuk 

menciptakan ketertiban di ruang publik dan memberikan lingkungan yang lebih 

teratur bagi masyarakat. Namun, melalui observasi langsung, terungkap bahwa 

kebijakan pemindahan ke Lapangan Bitowa belum sepenuhnya efektif dalam 

mencapai tujuan tersebut. 

 Para PKL, yang seharusnya berada di Lapangan Bitowa, justru beralih 

kembali ke pinggir jalan dengan alasan utama adalah pendapatan yang didapat 

di lapangan tidak sesuai dengan yang mereka dapatkan di pinggir jalan. Faktor 

ekonomi ini menjadi kendala utama yang menghambat keberhasilan kebijakan 

penertiban. Alasan pendapatan yang rendah di Lapangan Bitowa dapat 

diakibatkan oleh berbagai faktor. Pertama-tama, terdapat kendala aksesibilitas 

yang mempengaruhi jumlah pengunjung yang datang ke Lapangan Bitowa. 

Lapangan tersebut kurang dilalui oleh pejalan kaki atau kendaraan bermotor, 

sehingga kurang menarik bagi pembeli. Selain itu, fasilitas yang tersedia di 

Lapangan Bitowa kurang memadai untuk mendukung kegiatan berjualan. 

Kurangnya tempat duduk, pencahayaan yang memadai, atau fasilitas sanitasi 

yang bersih dapat menciptakan lingkungan yang kurang nyaman bagi pembeli 

dan pedagang. Permasalahan lain yang dapat ditemui adalah adanya resistensi 

dari PKL untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Pindah dari pinggir jalan 

ke lapangan mungkin mempengaruhi kenyamanan, hubungan antara pedagang, 

dan juga relasi mereka dengan pelanggan. Aspek-aspek ini perlu dipahami lebih 

lanjut untuk merumuskan solusi yang lebih efektif. 
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 Keberhasilan kebijakan penertiban PKL dan pemindahan ke Lapangan 

Bitowa juga tergantung pada pengawasan dan penegakan aturan yang efektif. 

Kurangnya pengawasan yang ketat dapat menyebabkan PKL kembali berjualan 

ilegal di pinggir jalan tanpa rasa takut akan sanksi. Evaluasi terhadap kebijakan 

penertiban ini perlu melibatkan partisipasi aktif dari semua pihak terkait, 

termasuk PKL, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap tentang 

kendala dan tantangan yang dihadapi. Pemerintah, bersama dengan DPRD Kota 

Makassar, harus membuka saluran komunikasi yang lebih luas untuk 

mendengarkan aspirasi dan kebutuhan PKL.Perbaikan kebijakan dan strategi 

yang lebih holistik dapat melibatkan berbagai pihak, termasuk pihak keamanan 

dalam hal ini Satpol PP dan masyarakat PKL. Mungkin diperlukan investasi 

lebih lanjut dalam meningkatkan fasilitas di Lapangan Bitowa, mengoptimalkan 

aksesibilitas, dan menciptakan program pendukung ekonomi bagi PKL. Dalam 

konteks ini, peninjauan ulang terhadap kebijakan dan pendekatan baru perlu 

dilakukan. Melibatkan semua pemangku kepentingan dalam perumusan dan 

kebijakan akan menciptakan solusi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. 

Meskipun tantangan ini nyata, evaluasi dan upaya perbaikan yang cermat dapat 

membantu mencapai keseimbangan antara menciptakan ketertiban kota dan 

memperhatikan kesejahteraan para pedagang kaki lima. 

 Berdasarkan wawancara peneliti dengan camat manggala, A.Fadli 

Ap.Stp.Msi Mengatakan: 

“pedagang kaki lima di Kecamatan Manggala Kota Makassar ditemui 

berpotensi tanpa izin dari pihak berwenang. Kehadiran mereka sementara 

memberikan kontribusi ekonomi, tergolong ilegal karena tidak mematuhi 

kebijakan. Hal ini menimbulkan masalah terkait tata ruang dan ketertiban 

umum, yang memicu langkah-langkah penertiban oleh pemerintah 

setempat. Proses penataan dilakukan untuk memastikan keberlangsungan 

usaha yang sejalan dengan peraturan dan meminimalkan dampak negatif 

terhadap lingkungan sekitar”. 

 Pedagang kaki lima di Kecamatan Manggala Kota Makassar, ditemui 

beroperasi secara ilegal disebabkan oleh sejumlah faktor. Meskipun 

kontribusinya terhadap perekonomian lokal dapat diakui, keberadaan mereka 
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menimbulkan dampak kemacetan, pelanggaran regulasi perizinan usaha yang 

ditetapkan oleh pemerintah.  

 Pertama, pembagian pedagang mungkin kurang memiliki pemahaman 

menyeluruh terkait pentingnya perizinan usaha dan aturan yang berlaku. 

Kurangnya informasi atau kesadaran akan konsekuensi hukum menjadi 

penyebab umum dan kegiatan usaha tanpa izin hal ini disebabkan karena 

keterbatasan akses informasi, minimnya sosialisasi peraturan di tingkat lokal, 

atau bahkan rendahnya literasi hukum di kalangan Pedagang Kaki Lima. Dalam 

beberapa kasus, pedagang juga mungkin menghadapi kendala administratif atau 

birokrasi dalam memperoleh izin. Proses yang rumit dan berbelit-belit dapat 

menjadi hambatan bagi mereka yang berusaha mematuhi regulasi namun 

mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan formal. Oleh karena itu, 

pendekatan yang holistik dan inklusif perlu diterapkan dalam menyikapi 

tantangan ini pemerintah setempat dapat meningkatkan upaya sosialisasi, 

memberikan bantuan teknis dalam proses perizinan, dan memastikan 

ketersediaan informasi yang mudah diakses bagi Pedagang Kaki Lima. Dengan 

demikian, diharapkan pemahaman mengenai peraturan usaha dapat ditingkatkan, 

membuka jalan bagi kerjasama yang lebih baik antara pedagang dan pihak 

berwenang serta menciptakan lingkungan usaha yang lebih teratur dan 

berkelanjutan. 

 Kedua, aspek tata ruang dan ketertiban umum menjadi perhatian utama. 

Kehadiran Pedagang Kaki lima tanpa izin dapat menyebabkan gangguan tata 

ruang kota dan menciptakan ketidaknyamanan dalam dalam hal ketertiban 

umum. Ini mencakup masalah kepadatan, lalu lintas, dan penggunaan lahan yang 

tidak teratur. Dalam konteks tata ruang kota, keberadaan pedagang kaki lima 

tanpa izin dapat mengganggu rencana tata ruang yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah. Penempatan yang tidak terkoordinasi dapat mengakibatkan 

kepadatan yang berlebihan, merubah karakteristik wilayah, dan bahkan memicu 

persaingan yang tidak sehat antar pedagang. Hal ini dapat merugikan 
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keseimbangan lingkungan kota dan menghambat Kawasan secara berkelanjutan. 

Selain itu, dampak terhadap ketertiban umum juga menjadi perhatian serius38.  

 Kehadiran Pedagang Kaki Lima tanpa izin dapat menciptakan hambatan 

lalu lintas yang dapat mengganggu arus kendaraan dan pejalan kaki. Penggunaan 

lahan yang tidak teratur juga dapat menyebabkan kekacauan visual dan 

kebingungan di antara pengunjung dan masyarakat setempat. Sebagai respon 

terhadap masalah ini, pemerintah setempat merasa perlu untuk mengambil 

langkah-langkah penertiban guna menciptakan tata ruang yang lebih teratur dan 

meningkatkan ketertiban umum. Proses penataan dilakukan dengan 

mempertimbangankan kepentingan semua pihak, termasuk keberlangsungan 

usaha Pedagang Kaki Lima, sambil menimbulkan dampak negatif terhadap tata 

ruang dan ketertiban umum di lingkungan sekitar. 

 Pemerintah setempat di kecamatan manggala merespon dengan langkah-

langkah penertiban. Tujuannya bukan hanya menegakkan aturan, tetapi juga 

untuk memastikan keberlangsungan usaha yang lebih teratur dan sejalan dengan 

regulasi. Proses penataan ini dilakukan agar aktivitas ekonomi Pedagang Kaki 

Lima dapat berlangsung secara berkelanjutan, sambil meminimalkan dampak 

negatif terhadap tata ruang dan ketertiban umum di lingkungan sekitar. Selain itu 

pemerintah juga memberikan juga alternatif solusi, seperti menawarkan lokasi-

lokasi yang telah ditentukan secara resmi sebagai tempat berjualan yang aman 

dan sesuai dengan peraturan ataupun kebijakan. Ini bertujuan untuk memberikan 

peluang kepada Pedagang Kaki Lima untuk tetap beroperasi dalam kerangka 

kebijakan dan aturan yang telah ditetapkan, menjaga tata ruang, dan menciptakan 

lingkungan yang lebih teratur. 

 Proses penataan ini dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah, 

masyarakat, dan Pedagang Kaki Lima. Dengan demikian, diharapkan terciptanya 

keselarasan antara pengaturan usaha Pedagang Kaki Lima, tata ruang kota, dan 

 
38Supriatna, D. (2021). Penataan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Oleh Satpol Pp 

Dalam Upaya Menjaga Ketentraman Dan Ketertiban Lalu Lintas Dan Pejalan Kaki Pada 
Pasar Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari. Jurnal Tata Pamong, 79-97.  



 

48 

ketertiban umum untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan 

kesejahteraan bersama. 

 Meskipun pemerintah dalam hal ini camat manggala, telah menyediakan 

tempat penjualan atau box resmi bagi Pedagang Kaki Lima, sebagian besar 

pedagang tetap memilih untuk menjual di pinggir jalan secara ilegal.39 Kebijakan 

pemerintah terkait tempat penjualan ini dimaksudkan untuk menciptakan tata 

ruang yang lebih teratur dan mendukung keberlangsungan usaha para pedagang. 

Pemerintah kecamatan manggala mengadopsi pendekatan inklusif dengan 

menyediakan lokasi-lokasi resmi yang memenuhi standar keamanan dan 

regulasi. Box-box atau tempat penjualan tersebut dirancang untuk memberikan 

tempat yang aman dan nyaman bagi pedagang kaki lima sehingga dapat 

menjalankan usaha mereka tanpa melanggar aturan. 

 Meski demikian, Beberapa pedagang tampaknya tidak mematuhi 

kebijakan tersebut dan memilih untuk tetap berjualan di pinggir jalan secara 

ilegal. Hal ini menciptakan tantangan baru terkait ketertiban umum dan 

pengelola lalu lintas, yang kemudian menuntut pemerintah untuk meningkatkan 

penegakan aturan dan kebijakan. Dalam menanggapi situasi ini, pemerintah 

setempat dapat memperketat penegakkan, kebijakan dan meningkatkan upaya 

sosialisasi untuk memastikan bahwa Pedagang Kaki Lima memahami 

pentingnya mematuhi kebijakan dan berjualan di lokasi yang telah ditentukan. 

Dengan demikian, diharapkan dapat tercapai keseimbangan antara 

keberlangsungan usaha pedagang dan kepatuhan terhadap regulasi tata ruang dan 

ketertiban umum di kecamatan manggala. Ketidakpatuhan pedagang terhadap 

kebijakan yang telah ditetapkan menciptakan kompleksitas baru dalam menjaga 

ketertiban umum dan pengelolaan lalu lintas di kota tersebut. Meskipun upaya 

telah dilakukan untuk mengatur kegiatan perdagangan, namun beberapa 

Pedagang Kaki Lima memilih untuk tetap beroperasi di pinggir jalan secara 

ilegal, mengabaikan peraturan yang telah diberlakukan. 

 
39 Basri, M., Heryandi, S., & Mukhlis, M. Perdagangan Rempah Lada Lampung–

Banten Pada Abad Ke-16. Prosiding, 175. 
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 Keberlanjutan praktik ilegal ini menimbulkan sejumlah tantangan bagi 

pemerintah setempat. Pertama-tama, hal ini menciptakan ketidakpastian dan 

kekacauan di area tersebut khususnya di kecamatan manggala, mengganggu 

ketertiban umum dan menciptakan risiko potensial bagi keamanan masyarakat. 

Pedagang Kaki Lima yang berjualan secara ilegal mungkin tidak hanya 

mengabaikan kebijakan yang ada, tetapi juga dapat menciptakan gangguan lalu 

lintas yang dapat menyebabkan kemacetan dan ketidaknyamanan bagi pengguna 

jalan lainnya. Dalam menghadapi situasi ini, pemerintah diharapkan untuk 

meningkatkan penegakan aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Ini 

mungkin melibatkan peningkatan patroli keamanan dan penindakan hukum 

terhadap pedagang yang melanggar ketentuan. Pemberian sanksi yang tegas dan 

konsisten dapat menjadi langkah efektif untuk menekan praktik ilegal dan 

menciptakan efek jera di kalangan Pedagang Kaki Lima. 

 Selain itu, langkah-langkah pencegahan dan edukasi juga dapat diambil 

untuk meningkatkan kesadaran pedagang terhadap konsekuensi dari tindakan 

ilegal mereka. Program pelatihan dan sosialisasi dapat membantu mereka 

memahami pentingnya kepatuhan terhadap aturan, sekaligus memberikan 

pemahaman tentang dampak negatif yang dapat timbul dari praktik ilegal 

tersebut. Pada akhirnya, peningkatan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, 

dan pedagang dapat menjadi kunci untuk mencapai solusi yang berkelanjutan 

terhadap masalah ini. Dengan demikian, kepatuhan terhadap kebijakan yang ada 

dapat ditingkatkan, menciptakan lingkungan yang lebih aman, tertib, dan 

berkelanjutan bagi seluruh warga kota. 

 Kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan tempat penjualan ini 

merupakan suatu langkah strategis untuk merestrukturisasi dan menciptakan tata 

ruang yang lebih teratur di wilayah tersebut. Tujuan utama dari kebijakan ini 

adalah untuk meningkatkan kualitas tata kota dan mendukung keberlangsungan 

usaha para pedagang. Dengan menciptakan lingkungan yang terorganisir dan 

teratur, diharapkan akan tercapai keseimbangan antara kepentingan bisnis dan 
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kenyamanan masyarakat.40 Pertama-tama, pemerintah dapat memperkenalkan 

zona-zona khusus yang dirancang khusus untuk kegiatan perdagangan. Zona ini 

dapat dirancang sedemikian rupa untuk memastikan bahwa penjualan dilakukan 

dalam suatu kerangka yang teratur dan terkontrol. Setiap zona dapat memiliki 

fasilitas yang memadai, seperti tempat parkir, tempat sampah, dan fasilitas umum 

lainnya yang mendukung kegiatan perdagangan tanpa mengorbankan 

kepentingan umum. Selain itu, pemerintah juga dapat menyediakan sarana dan 

prasarana yang memadai untuk mendukung kegiatan bisnis para pedagang. 

Misalnya, pembangunan kios atau stan yang memenuhi standar tertentu dapat 

membantu menciptakan lingkungan yang bersih dan teratur.  

 Fasilitas ini juga dapat dilengkapi dengan infrastruktur pendukung seperti 

listrik, air bersih, dan sanitasi, sehingga pedagang dapat menjalankan usahanya 

dengan lebih baik dan lebih nyaman. Sebagai bagian dari kebijakan ini, 

pemerintah dapat melibatkan para pedagang dalam proses pengambilan 

keputusan terkait penataan kawasan perdagangan. Dengan melakukan dialog dan 

konsultasi dengan para pelaku usaha, pemerintah dapat memahami lebih baik 

kebutuhan dan aspirasi mereka. Ini akan menciptakan rasa kepemilikan di antara 

para pedagang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepatuhan terhadap 

kebijakan yang diterapkan. Penegakan aturan dan pemantauan terus-menerus 

juga menjadi aspek penting dalam keberhasilan kebijakan ini. Pemerintah dapat 

menetapkan sistem pemantauan dan inspeksi reguler untuk memastikan bahwa 

para pedagang mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Sanksi yang tegas 

dapat diberlakukan terhadap pelanggaran yang dilakukan guna memberikan efek 

jera dan memastikan keberlanjutan implementasi kebijakan ini. Dengan langkah-

langkah konkret seperti itu, diharapkan bahwa kebijakan pemerintah terkait 

tempat penjualan dapat menciptakan lingkungan yang lebih teratur, mendukung 

pertumbuhan usaha para pedagang, dan pada akhirnya, meningkatkan kualitas 

hidup bagi seluruh masyarakat kota. 

 
40 Aminah, S. (2018). Transportasi publik dan aksesibilitas masyarakat 

perkotaan. Jurnal Teknik Sipil, 9(1), 1142-1155. 
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 Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Camat Manggala bersinergi 

dalam upaya menegakkan aturan di wilayah tersebut. Mereka secara aktif terlibat 

dalam penertiban dan pengawasan terhadap pedagang kaki lima yang berjualan 

di pinggir jalan secara ilegal. Dengan tekad untuk menciptakan ketertiban dan 

tata ruang yang teratur, petugas Satpol PP dan Camat Manggala mengambil 

langkah-langkah konkret. Dengan mengenakan seragam resmi, anggota Satpol 

PP dan Camat Manggala mendekati para pedagang dengan sikap tegas namun 

bersahabat. Mereka memberikan himbauan secara langsung kepada para 

pedagang untuk menghentikan kegiatan berjualan ilegal di pinggir jalan. 

Himbauan tersebut disampaikan dengan jelas dan tegas, menyampaikan urgensi 

kepatuhan terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 

 Selain memberikan himbauan, Satpol PP dan Camat Manggala juga 

memberikan informasi tentang tempat yang telah disediakan oleh pemerintah 

sebagai lokasi yang sah untuk berjualan. Tempat ini terletak di Lapangan Bitowa 

Raya, sebuah area yang telah diatur dengan baik untuk mendukung kegiatan 

perdagangan. Para pedagang diberi instruksi untuk segera memindahkan usaha 

mereka ke lokasi yang telah disiapkan tersebut. Pertemuan ini juga menjadi 

kesempatan bagi petugas untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai 

manfaat dan ketentuan yang berlaku di lokasi baru tersebut. Mereka dengan sabar 

menjawab pertanyaan para pedagang dan berusaha membimbing mereka untuk 

memahami kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah. Langkah ini 

diambil dengan harapan bahwa pedagang akan mengikuti himbauan tersebut dan 

berpindah ke lokasi yang telah disediakan. Seiring waktu, diharapkan bahwa 

implementasi kebijakan ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih teratur dan 

mendukung keberlangsungan usaha para pedagang tanpa mengorbankan 

ketertiban umum dan tata ruang kota. 

 Meskipun anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Camat 

Manggala telah memberikan penekanan dengan jelas pada pentingnya kepatuhan 

terhadap peraturan untuk menjaga ketertiban umum dan tata ruang yang lebih 

baik, sayangnya, Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Manggala tetap 
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melanjutkan kegiatan berdagang di pinggir jalan. Meskipun pemerintah dan 

Camat Manggala telah memberikan himbauan berkali-kali, serta berusaha 

meningkatkan pemahaman terhadap dampak yang akan dialami oleh seluruh 

masyarakat jika berjualan di pinggir jalan tetap dilakukan. Dalam upaya untuk 

meningkatkan kesadaran, pemerintah dan Camat Manggala telah secara terus-

menerus memberikan penjelasan mengenai implikasi negatif dari praktek 

berjualan ilegal 41tersebut. Mereka menyoroti risiko terhadap ketertiban umum, 

pengelolaan lalu lintas yang tidak efisien, dan dampak negatifnya terhadap citra 

lingkungan sekitar. Meski telah disampaikan dengan jelas, keengganan beberapa 

Pedagang Kaki Lima untuk mematuhi peraturan menciptakan tantangan yang 

signifikan. Mungkin ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan 

ini, seperti keterbatasan pemahaman, ketidaksetujuan, atau kendala ekonomi 

yang mendorong mereka untuk tetap berdagang di lokasi ilegal. Selain itu, faktor 

ketidaksetujuan juga mungkin memainkan peran dalam ketidakpatuhan 

Pedagang Kaki Lima. Beberapa pedagang mungkin memiliki pandangan yang 

berbeda terkait kebijakan pemerintah atau merasa bahwa aturan tersebut tidak 

sesuai dengan kebutuhan mereka. Dalam hal ini, terbuka untuk mendengarkan 

masukan dan kekhawatiran mereka, serta menggali solusi bersama, dapat 

menjadi langkah yang produktif. 

 Kendala ekonomi juga dapat menjadi pendorong utama bagi Pedagang 

Kaki Lima untuk tetap berdagang di lokasi ilegal. Mereka mungkin menghadapi 

kesulitan ekonomi yang signifikan dan melihat berjualan di pinggir jalan sebagai 

satu-satunya cara untuk mencari penghidupan. Untuk mengatasi hal ini, 

pemerintah dapat mempertimbangkan penyediaan alternatif ekonomi, pelatihan 

keterampilan, atau bantuan keuangan untuk membantu mereka beradaptasi 

dengan perubahan lokasi berjualan. Penting untuk menciptakan forum dialog 

terbuka antara pemerintah, Pedagang Kaki Lima, dan pemangku kepentingan 

lainnya. Dialog ini dapat memberikan kesempatan bagi para pedagang untuk 

 
41 Al–Fatihah, A. S. (2021). Analisis Penerapan Hukum Terhadap 

Penyalahgunaan Lem Fox Di Kecamatan Manggala Kota Makassar (Doctoral 
dissertation, Universitas Bosowa). 145-148 
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menyampaikan pandangan mereka, sementara pemerintah dapat menjelaskan 

alasan di balik kebijakan dan mencari solusi bersama yang dapat menguntungkan 

semua pihak.  

 Melalui pendekatan yang holistik dan inklusif, diharapkan bahwa 

keengganan beberapa Pedagang Kaki Lima untuk mematuhi peraturan dapat 

diatasi, menciptakan kesepahaman yang lebih baik, dan pada akhirnya, 

membawa dampak positif terhadap ketertiban umum dan tata ruang di 

Kecamatan Manggala. Keberlanjutan aksi pencegahan dan pendekatan yang 

lebih mendalam mungkin diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Ini dapat 

melibatkan kampanye penyuluhan lebih lanjut, dialog terbuka dengan para 

pedagang untuk memahami tantangan yang mereka hadapi, dan mencari solusi 

bersama. Selain itu, penegakan aturan yang konsisten dan sanksi yang tegas 

mungkin juga diperlukan untuk menciptakan efek jera dan mendorong kepatuhan 

terhadap kebijakan yang telah ditetapkan. 

C. Dampak Sosial Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh 

Pemerintah Kota Makassar di Kecamatan Manggala 

 Kebijakan sosial merupakan langkah-langkah yang diambil oleh 

pemerintah atau lembaga-lembaga terkait untuk mengelola dan mengarahkan 

perkembangan sosial dalam masyarakat. Implementasi kebijakan tersebut 

menciptakan transformasi dalam dinamika hubungan sosial, pola distribusi 

sumber daya, dan pola perilaku masyarakat. Efek dari kebijakan sosial dapat 

terlihat dalam perubahan struktur masyarakat, termasuk redistribusi kekayaan 

dan peluang yang dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan. Selain itu, 

kebijakan tersebut dapat menciptakan pergeseran dalam nilai-nilai dan norma-

norma sosial, yang pada gilirannya mempengaruhi budaya masyarakat.42

 Kebijakan sosial juga dapat menjadi alat untuk mencapai tujuan keadilan 

sosial, dengan memberikan perlindungan kepada kelompok-kelompok yang 

rentan atau terpinggirkan. Selain itu, kebijakan tersebut dapat merangsang 

 
42 Andrianto, A. D. Transformasi Pertanian Masa Orde Baru dalam Mewujudkan 

Kemandirian Pangan.17-23 
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partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, menciptakan 

keterlibatan yang lebih aktif dan tanggung jawab sosial. Terkait dengan ekonomi, 

kebijakan sosial dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan 

produktivitas dan kontribusi ekonomi individu serta kelompok. Program-

program pelatihan keterampilan dan dukungan ekonomi dapat membentuk dasar 

untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pentingnya kebijakan sosial juga 

terlihat dalam upaya pemberdayaan masyarakat, memberikan akses yang lebih 

baik ke pendidikan, pekerjaan, dan sumber daya lainnya untuk memajukan 

potensi individu dan kelompok. Seiring waktu, kebijakan tersebut dapat 

menciptakan perubahan positif dalam struktur sosial dan meningkatkan kualitas 

hidup masyarakat secara keseluruhan. Meskipun dampak kebijakan sosial sulit 

diukur secara langsung, pemahaman terhadap perubahan-perubahan ini 

membantu melihat arah perubahan dalam masyarakat dan menciptakan dasar 

untuk evaluasi lanjutan terhadap efektivitas kebijakan. 

 Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap Anggota 

DPRD Komisi D Kota Makassar Ir. H. Muchlis Ahmad Misba, menuturkan 

bahwa: 

“dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Manggala, 

Kota Makassar, membawa sejumlah dampak sosial yang cukup 

signifikan bagi masyarakat. Beberapa poin yang mencerminkan dampak 

sosial dari kebijakan yaitu Pengaruh pada pendapatan Pedagang Kaki 

Lima, Respon masyarakat dan partisipasi, Peningkatan keamanan dan 

kebersihan”.43 

a.) Pengaruh Pada Pendapatan Pedagang Kaki Lima 

 Penertiban dapat berdampak pada pendapatan para pedagang kaki lima. 

Meskipun dapat menciptakan ketertiban, hal ini juga mungkin menghadirkan 

tantangan ekonomi bagi PKL yang kehilangan tempat berjualan. Pemerintah 

perlu mempertimbangkan upaya untuk mendukung mereka dalam beradaptasi 

dengan perubahan ini. Penertiban pedagang kaki lima di suatu daerah dapat 

 
 43 Amanatin, E. L., Fedryansyah, M., & Nurwati, N. (2023). Implikasi 

Pembangunan Pedestrian di Jalan Pancasila Kota Tegal: Kontroversi Pemanfaatan 
Trotoar Pejalan Kaki dan Pedagang Kaki Lima. RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi 
Progresif Aktual, 5(2), 225-240. 
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membawa dampak serius pada pendapatan mereka. Meskipun niatnya untuk 

menciptakan ketertiban dapat dipahami, tetapi kebijakan ini juga membuka 

potensi tantangan ekonomi yang signifikan bagi para pedagang yang kehilangan 

tempat berjualan.44 Bagi banyak pedagang, kegiatan berdagang di trotoar atau 

tempat-tempat umum adalah sumber utama pendapatan mereka. Kehilangan 

tempat berjualan dapat mengakibatkan penurunan pendapatan secara drastis bagi 

para pedagang kaki lima. Mereka yang sebelumnya bergantung pada lokasi 

tertentu untuk menarik pelanggan dan menjalankan usaha mereka sekarang 

mungkin menghadapi ketidakpastian dalam mencari lokasi baru yang setidaknya 

seefektif tempat sebelumnya. Beberapa dari mereka mungkin bahkan kehilangan 

sebagian atau seluruh pelanggan tetap mereka karena perubahan lokasi. 

 Dalam menghadapi situasi ini, penting bagi pemerintah untuk 

mempertimbangkan langkah-langkah yang mendukung para pedagang kaki lima 

dalam beradaptasi dengan perubahan tersebut. Bisa berupa penyediaan lokasi 

alternatif yang sesuai atau dukungan finansial untuk membantu mereka memulai 

kembali usaha mereka. Langkah-langkah ini harus dirancang agar tidak hanya 

menciptakan ketertiban di ruang publik tetapi juga memastikan keberlanjutan 

ekonomi para pedagang yang terdampak. Dengan mempertimbangkan aspek 

ekonomi dan dampak sosial yang mungkin terjadi, pemerintah dapat 

menciptakan kebijakan yang lebih holistik dan berkelanjutan. Hal ini penting 

untuk memastikan bahwa penertiban tidak hanya memberikan manfaat dalam hal 

ketertiban saja, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan dan keberlanjutan 

ekonomi para pelaku usaha informal yang terkena dampak. 

 Seiring penertiban, pemerintah dapat mengidentifikasi dan mengakui 

kebutuhan khusus para pedagang yang terkena dampak, seperti menyediakan 

lokasi alternatif yang memungkinkan mereka tetap beroperasi dengan efektif. 

Upaya untuk memfasilitasi adaptasi dan perubahan ini dapat mengurangi tekanan 

ekonomi yang dirasakan oleh para pedagang, serta mencegah penurunan 

 
44 Sianipar, R. M., Siregar, R. T., Manullang, M., & Damanik, S. E. (2020). 

Kebijakan Penataan Ruang Pedagang Kaki Lima Eks Pasar Aksara Di Kota 
Medan. Jurnal Regional Planning, 2(2), 103-116. 
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pendapatan yang dapat merugikan keberlanjutan usaha mereka. Pentingnya 

memasukkan dimensi sosial dan ekonomi dalam kebijakan tidak hanya akan 

membantu mencapai tujuan ketertiban, tetapi juga menciptakan lingkungan yang 

mendukung bagi para pelaku usaha informal. Dengan demikian, pemerintah 

dapat memainkan peran yang lebih besar dalam menciptakan kebijakan yang 

tidak hanya efektif dalam menjaga ketertiban ruang publik, tetapi juga 

mendukung kelangsungan hidup dan perkembangan para pelaku usaha informal 

sebagai bagian integral dari ekosistem ekonomi lokal.  

 Akan tetapi, Dengan hadirnya tempat penjualan bagi pedagang kaki lima 

di Kecamatan Manggala di lapangan Bitowa Raya, tampaknya menjadi langkah 

yang diambil untuk menertibkan pedagang kaki lima di wilayah tersebut. 

Meskipun demikian, dalam beberapa bulan setelah implementasi kebijakan 

tersebut, terjadi kenyataan bahwa sejumlah pedagang kaki lima tetap memilih 

untuk berjualan di pinggir jalan. Alasannya tampaknya terkait dengan 

ketidaksebandingan pendapatan yang diperoleh di lapangan Bitowa Raya 

dibandingkan dengan di pinggir jalan. Keputusan sebagian pedagang untuk 

kembali berjualan di pinggir jalan mungkin dipengaruhi oleh faktor ekonomi, di 

mana lapangan Bitowa Raya tidak memberikan pendapatan yang sebanding 

dengan lokasi sebelumnya. Kondisi ini dapat menggambarkan perjuangan para 

pedagang untuk menjaga kelangsungan usaha mereka, di mana keuntungan 

finansial menjadi faktor utama yang mempengaruhi pilihan lokasi berjualan. 

Mungkin perlu untuk lebih memahami dan mengevaluasi faktor-faktor yang 

mempengaruhi keputusan para pedagang ini, serta mempertimbangkan solusi 

yang dapat lebih memadai untuk mendukung adaptasi mereka terhadap 

perubahan lokasi. Kesadaran terhadap kebutuhan ekonomi dan tantangan yang 

dihadapi oleh pedagang kaki lima ini dapat menjadi dasar untuk 

mengembangkan strategi kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan, yang 

sejalan dengan tujuan menciptakan ketertiban di ruang publik sambil 

memperhatikan keberlanjutan ekonomi para pelaku usaha informal. 

 Keputusan sebagian pedagang untuk kembali berjualan di tepi jalan 

menciptakan dinamika yang menarik dalam dinamika ekonomi lokal. Meski 
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pemerintah telah menyediakan fasilitas penjualan yang diharapkan dapat 

meningkatkan kondisi pedagang kaki lima, kenyataannya menunjukkan bahwa 

faktor-faktor tertentu masih menjadi kendala yang signifikan. Berbagai elemen 

mungkin berkontribusi pada fenomena ini, mulai dari lokasi yang kurang 

strategis hingga dinamika persaingan di lapangan Bitowa Raya yang tidak 

sebanding dengan yang ditemui di tepi jalan.45 Sementara fasilitas di lapangan 

Bitowa Raya seharusnya memberikan keuntungan seperti keamanan dan akses 

yang lebih terkontrol, para pedagang kaki lima mungkin menemui tantangan 

yang tidak terduga. Salah satu kemungkinan adalah bahwa pelanggan yang 

biasanya mengunjungi mereka di pinggir jalan tidak sepenuhnya beralih ke 

lokasi baru, menyebabkan penurunan pendapatan yang signifikan. Hal ini 

memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana pergeseran lokasi dapat 

mengakomodasi preferensi dan kebiasaan pelanggan yang telah ada selama 

bertahun-tahun.  

 Lebih jauh lagi, kemungkinan terdapat faktor-faktor eksternal yang tidak 

dipertimbangkan dalam perencanaan kebijakan. Mungkin saja adanya regulasi 

atau pembatasan tertentu di lapangan Bitowa Raya yang membatasi potensi 

pendapatan pedagang. Selain itu, mungkin juga ada perubahan dalam pola lalu 

lintas atau kepadatan pejalan kaki di sekitar lapangan Bitowa Raya yang secara 

tidak langsung mempengaruhi daya tarik lokasi tersebut sebagai pusat 

perdagangan. Penting untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap dampak 

kebijakan dan menganalisis variabel-variabel yang mempengaruhi keputusan 

pedagang kaki lima. Melalui pendekatan ini, pemerintah dapat memahami lebih 

baik dinamika perubahan, mengidentifikasi solusi yang lebih efektif, dan 

merancang strategi berkelanjutan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan 

kesejahteraan para pelaku usaha informal. Evaluasi yang komprehensif ini juga 

dapat menciptakan peluang untuk berdialog dengan para pedagang dan 

 
45 Ridwan, M., & Efaldi, R. (2014). Implementasi Peraturan Daerah Kota 

Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki 
Lima di Pasar Pemerintah Kota Pekanbaru (Doctoral dissertation, Riau University).441-
445 
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masyarakat setempat, membangun kerjasama yang lebih erat untuk mencapai 

keseimbangan antara regulasi dan kepentingan ekonomi. 

b.) Respon Masyarakat dan Partisipasi 

 Kebijakan ini dapat memicu respon beragam dari masyarakat, termasuk 

pendukung dan kritikus. Pemerintah perlu memperhatikan partisipasi masyarakat 

dalam proses perencanaan dan implementasi kebijakan untuk memastikan 

kelangsungan serta penerimaan dari masyarakat terkait. Penelitian ini menyoroti 

pentingnya memahami dinamika respons masyarakat terhadap kebijakan 

penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Manggala. Respons 

masyarakat bukanlah entitas tunggal, tetapi sebuah spektrum yang mencakup 

pendapat, sikap, dan tindakan beragam. Melihat variabilitas ini, pemerintah harus 

memahami lapisan kompleks masyarakat yang terlibat. Dalam 

mengimplementasikan kebijakan penertiban PKL, pemerintah dapat menghadapi 

respons positif dari sebagian masyarakat yang melihatnya sebagai upaya 

penataan kota dan pembenahan lingkungan. Namun, seiring dengan itu, ada 

kemungkinan juga muncul oposisi dari mereka yang merasa berdampak negatif, 

baik secara ekonomi maupun sosial. Respons masyarakat juga terkait erat dengan 

dinamika kelompok di dalamnya. Bagaimana kelompok-kelompok ini 

membentuk persepsi bersama mereka terhadap kebijakan penertiban akan 

menciptakan keberagaman respons. Kelompok yang memiliki kepentingan 

serupa mungkin bersatu untuk mendukung atau menentang kebijakan tersebut, 

menciptakan dinamika sosial dan politik yang perlu dipahami. 

 Sentimen identitas lokal dapat memainkan peran penting dalam respon 

masyarakat terhadap penertiban PKL. Bagaimana masyarakat menentukan 

kebijakan ini dengan identitas lokal mereka, terutama jika PKL dianggap sebagai 

bagian integral dari budaya atau sejarah kawasan, akan membentuk pandangan 

dan respon mereka. Partisipasi masyarakat adalah elemen kritis dalam 

memastikan kelangsungan dan penerimaan kebijakan penertiban PKL. Proses 

perencanaan dan implementasi kebijakan harus melibatkan masyarakat secara 

aktif. Partisipasi ini bukan hanya sebagai bentuk persetujuan formal, tetapi juga 

sebagai sarana untuk memahami kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang bisa 
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menjadi dasar kebijakan yang lebih inklusif46. Meskipun penting, mengelola 

partisipasi masyarakat bukanlah tugas yang mudah. Tantangan mungkin 

melibatkan perbedaan pendapat di antara masyarakat, ketidaksetujuan terhadap 

perubahan, atau bahkan kurangnya keterlibatan aktif dari beberapa kelompok. 

Oleh karena itu, perlu ada upaya yang berkelanjutan untuk membangun 

mekanisme partisipasi yang efektif dan inklusif. Komunikasi efektif adalah kunci 

untuk mengelola respon masyarakat dan memfasilitasi partisipasi yang berarti. 

Pemerintah harus menjalankan komunikasi yang terbuka, jelas, dan transparan 

untuk menjelaskan tujuan, manfaat, dan dampak kebijakan kepada masyarakat. 

Mekanisme umpan balik juga harus diterapkan agar respon masyarakat dapat 

diakomodasi. 

 Dampak Partisipasi Terhadap Implementasi Kebijakan, partisipasi 

masyarakat tidak hanya berpengaruh pada tahap perencanaan, tetapi juga pada 

implementasi kebijakan. Masyarakat yang merasa terlibat dalam proses 

pengambilan keputusan cenderung lebih mendukung dan berkontribusi pada 

keberhasilan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, partisipasi harus dikelola secara 

menyeluruh dari perencanaan hingga implementasi. Penerimaan Masyarakat 

sebagai Ukuran Keberhasilan, Penerimaan masyarakat menjadi indikator 

keberhasilan kebijakan penertiban PKL. Meskipun tidak mungkin memuaskan 

seluruh masyarakat, tingkat penerimaan yang tinggi akan memberikan indikasi 

bahwa kebijakan tersebut mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat 

yang lebih luas. Pembelajaran dan Penyesuaian, Respon masyarakat dan 

partisipasi harus dianggap sebagai suatu proses dinamis yang membutuhkan 

pembelajaran terus-menerus. Pemerintah harus siap untuk mengevaluasi dampak 

kebijakan secara berkala, menerima masukan masyarakat, dan melakukan 

penyesuaian sesuai kebutuhan. Dalam melakukannya, keberlanjutan kebijakan 

dapat lebih dipertahankan. 

 Keberlanjutan dan Inovasi Kebijakan, Keberlanjutan kebijakan 

penertiban PKL tidak hanya tergantung pada implementasi yang efektif, tetapi 

 
46 Pakeh, A. (2018). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Gampong (ADG) 

dalam Meningkatkan Pembangunan di Kab. Aceh Barat. Jurnal Public Policy, 2(1). 
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juga pada inovasi kebijakan yang responsif terhadap dinamika sosial yang terus 

berkembang. Menciptakan mekanisme kebijakan yang mampu beradaptasi dan 

berinovasi seiring waktu adalah kunci untuk menjaga keberlanjutan dan 

keberhasilan kebijakan. Dalam kesimpulan, respons masyarakat dan partisipasi 

menjadi elemen esensial dalam merespon kebijakan penertiban47 PKL di 

Kecamatan Manggala. Melihat variabilitas dan kompleksitas respons 

masyarakat, pemerintah perlu menjalankan pendekatan yang holistik dan inklusif 

untuk memastikan keberlanjutan kebijakan yang lebih adil dan 

berkesinambungan. 

 Respons masyarakat dan partisipasi masyarakat membentuk elemen-

esensi yang memainkan peran penting dalam merespons dan mengelola 

kebijakan tersebut. Dengan merangkum temuan dan implikasi dari penelitian ini, 

penelitian ini menegaskan keterkaitan erat antara respons masyarakat dan 

partisipasi dalam menjalankan kebijakan penertiban PKL. Respons masyarakat 

tidak hanya mencakup reaksi terhadap perubahan fisik di sekitar mereka tetapi 

juga mencakup persepsi, nilai, dan interaksi sosial yang terkait. Partisipasi 

masyarakat, baik pada tahap perencanaan maupun implementasi, membentuk 

landasan untuk memahami dan menanggapi dinamika sosial yang berkembang. 

variabilitas dalam respons masyarakat menjadi poin penting yang harus 

diperhatikan. Dalam masyarakat yang heterogen seperti di Kecamatan 

Manggala, berbagai faktor seperti latar belakang ekonomi, budaya, dan sosial 

dapat mempengaruhi bagaimana individu dan kelompok mengartikan serta 

merespon kebijakan penertiban PKL. Variabilitas ini harus diakui dan dikelola 

dengan mempertimbangkan konteks sosial yang beragam. identitas lokal muncul 

sebagai faktor kunci dalam membentuk respons masyarakat. Kebijakan 

penertiban PKL tidak hanya mempengaruhi aspek fisik kota, tetapi juga 

menyentuh pada aspek identitas sosial dan budaya masyarakat setempat. 

Pemerintah perlu mengakui peran penting identitas lokal dalam merancang 

kebijakan yang lebih tepat sasaran dan dapat diterima oleh masyarakat. 

 
47 Pauzi, R. (2018). Inovasi Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten 

Maros (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).H.12-16 
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 Penelitian ini menyoroti tantangan yang dapat dihadapi dalam mengelola 

partisipasi masyarakat. Meskipun partisipasi dianggap sebagai elemen penting, 

implementasinya mungkin terkendala oleh perbedaan pendapat, tingkat 

keterlibatan yang tidak merata, atau bahkan resistensi terhadap perubahan. 

Pemerintah harus mengatasi tantangan ini dengan membangun mekanisme 

partisipasi yang inklusif dan memberdayakan masyarakat. penerimaan 

masyarakat menjadi ukuran keberhasilan kebijakan penertiban PKL. Tingkat 

penerimaan yang tinggi mencerminkan sejauh mana kebijakan tersebut mampu 

memahami dan merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Pemerintah perlu 

secara aktif menerima umpan balik masyarakat dan melakukan penyesuaian 

berkelanjutan untuk memperkuat penerimaan masyarakat terhadap kebijakan 

yang diterapkan. penelitian ini menggarisbawahi perlunya pendekatan holistik 

dalam merancang dan melaksanakan kebijakan penertiban PKL. Dinamika sosial 

yang kompleks memerlukan penanganan yang menyeluruh, tidak hanya pada 

aspek fisik kota tetapi juga dalam membentuk kembali relasi sosial dan identitas 

lokal. Pemerintah perlu memahami bahwa kebijakan yang berhasil adalah yang 

dapat menjembatani kebutuhan masyarakat dengan perubahan yang diterapkan 

 Mencapai keseimbangan antara berbagai kepentingan yang mungkin 

bertentangan. Antara kebijakan penataan kota dan kebutuhan ekonomi 

masyarakat, pemerintah harus mencari jalan tengah yang meminimalkan dampak 

negatif sambil memaksimalkan manfaat positif bagi seluruh komunitas. Ini 

melibatkan negosiasi dan dialog yang terbuka antara pemerintah, masyarakat, 

dan pihak terkait lainnya. Dengan demikian, kesimpulan dari penelitian ini 

menciptakan landasan untuk langkah-langkah masa depan. Pemerintah 

diharapkan untuk terus berkomitmen pada pendekatan partisipatif dan inklusif 

dalam kebijakan penertiban PKL. Pembelajaran dan penyesuaian berkelanjutan 

juga harus menjadi bagian dari proses kebijakan untuk menjaga relevansi dan 

efektivitas kebijakan dalam menghadapi perubahan dinamika sosial yang terus 

berkembang. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, kesimpulan 

akhir dari penelitian ini adalah bahwa keberlanjutan dan keberhasilan kebijakan 

penertiban PKL 
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c.) Peningkatan Kebersihan dan Keamanan 

 Penertiban PKL dapat berkontribusi pada peningkatan tingkat keamanan 

dan kebersihan di wilayah tersebut. Dengan mengurangi kerumunan dan 

mengoptimalkan penggunaan ruang publik, pemerintah dapat menciptakan 

lingkungan yang lebih aman dan bersih bagi penduduk. Penting untuk terus 

memantau dan mengevaluasi dampak sosial dari kebijakan ini guna memastikan 

bahwa perubahan yang terjadi membawa manfaat yang seimbang bagi seluruh 

komunitas di Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Penertiban Pedagang Kaki 

Lima (PKL) tidak hanya menciptakan perubahan fisik di wilayah Kecamatan 

Manggala, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan pada tingkat keamanan 

dan kebersihan. Dengan mengoptimalkan penggunaan ruang publik dan 

mengurangi kerumunan, pemerintah diharapkan dapat menciptakan lingkungan 

yang lebih aman dan bersih bagi penduduk setempat. Melalui penelitian ini, kita 

akan mengeksplorasi bagaimana penertiban PKL dapat berkontribusi pada 

peningkatan aspek keamanan dan kebersihan di wilayah kecamatan Manggala, 

Kota Makassar. 

 Penting untuk memahami konteks keamanan dan kebersihan di 

Kecamatan Manggala sebelum dan sesudah dilakukannya penertiban PKL. 

Sebagai salah satu kecamatan di Kota Makassar, Manggala memiliki dinamika 

sosial dan ekonomi yang unik. Selain itu, tingkat keamanan dan kebersihan di 

wilayah ini dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu seperti tingkat populasi, 

struktur sosial, dan keragaman aktivitas ekonomi.48 Kerumunan yang sering 

terjadi akibat keberadaan PKL dapat memiliki dampak negatif pada tingkat 

keamanan. Dengan penertiban PKL, diharapkan dapat mengurangi kerumunan 

yang seringkali menjadi tempat potensial terjadinya tindakan kriminal. Selain itu, 

mengoptimalkan penggunaan ruang publik dapat menciptakan kondisi yang 

lebih teratur dan dapat diawasi, meminimalkan peluang kejadian yang merugikan 

keamanan masyarakat. Dengan membatasi kegiatan PKL pada lokasi-lokasi 

 
48 Sunaidi, S. (2018). Transformasi Ruang Publik Perkotaan Studi Kasus: Fungsi 

Lapangan Karebosi Sebagai Ruang publik di Kota Makassar (Doctoral dissertation, 
Universitas Bosowa).154-160 
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tertentu, pemerintah dapat meredefinisi ulang konsep keamanan wilayah. 

Keamanan tidak hanya sebatas pada ketertiban fisik, tetapi juga melibatkan 

pengelolaan ruang publik secara efisien. Masyarakat dapat merasakan perubahan 

positif dengan adanya keamanan yang lebih terasa, baik dari segi fisik maupun 

psikologis. 

 Kebersihan lingkungan merupakan faktor krusial dalam kesehatan 

masyarakat. Penertiban PKL dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan 

lingkungan yang lebih bersih dengan mengurangi potensi penumpukan sampah 

dan limbah di area umum. Dengan penataan ulang ruang kota, fasilitas sanitasi 

yang lebih baik juga dapat diintegrasikan untuk meningkatkan kualitas 

kebersihan lingkungan. Keberhasilan penertiban PKL dalam meningkatkan 

keamanan dan kebersihan sangat tergantung pada peran pengawasan dan 

penegakan hukum yang efektif. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan 

ini tidak hanya menjadi instrumen formal, tetapi juga diterapkan dengan 

konsisten. Ini mencakup pengawasan terhadap kegiatan PKL yang masih 

beroperasi di luar batas yang ditentukan dan penegakan hukum terhadap 

pelanggaran ketertiban umum. Penting untuk mencermati bagaimana penertiban 

PKL dapat mempengaruhi persepsi dan perilaku masyarakat terkait keamanan 

dan kebersihan. Peningkatan dalam dua aspek ini dapat merubah cara masyarakat 

berinteraksi dengan lingkungannya. Masyarakat yang merasa lebih aman dan 

hidup dalam lingkungan yang bersih kemungkinan besar akan lebih 

berpartisipasi dalam upaya menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan 

mereka. Meskipun diharapkan bahwa penertiban PKL dapat memberikan 

kontribusi positif pada keamanan dan kebersihan, perlu dilakukan evaluasi 

dampak sosial secara berkala. Ini mencakup survei dan pemantauan terhadap 

perubahan-perubahan dalam tingkat keamanan, jumlah sampah, dan persepsi 

masyarakat terhadap lingkungan mereka. Dengan evaluasi yang baik, pemerintah 

dapat menyesuaikan strategi dan kebijakan yang sudah ada agar sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat. 

 Penertiban PKL tidak hanya mengurangi kerumunan dan meningkatkan 

kebersihan, tetapi juga dapat membuka peluang untuk meningkatkan akses 
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masyarakat terhadap fasilitas umum. Pemerintah dapat memanfaatkan ruang 

yang sebelumnya didominasi oleh PKI untuk mengembangkan fasilitas publik 

seperti taman, area rekreasi, atau tempat pertemuan sosial. Ini dapat menciptakan 

lingkungan yang lebih baik untuk kehidupan sosial masyarakat. Untuk 

memastikan keberlanjutan kebijakan penertiban PKL dalam meningkatkan 

keamanan dan kebersihan, penting untuk memasukkan prinsip inklusivitas dalam 

perencanaan dan implementasi kebijakan. Semua lapisan masyarakat, termasuk 

PKL yang terdampak, perlu dilibatkan dalam proses perencanaan agar kebijakan 

yang dihasilkan dapat mencerminkan kebutuhan dan aspirasi seluruh komunitas. 

Peran lembaga masyarakat, seperti kelompok lingkungan atau komunitas, dapat 

sangat berarti dalam menjaga keamanan dan kebersihan setelah penertiban PKL 

dilakukan. Pemerintah dapat memfasilitasi kolaborasi antara lembaga 

masyarakat dan instansi terkait untuk mengembangkan program-program 

kebersihan dan keamanan yang berkelanjutan. Penting untuk tidak hanya 

bergantung pada penertiban fisik, tetapi juga pada pembangunan kesadaran 

masyarakat terkait pentingnya keamanan.49 

 Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Camat 

Manggala, A. Ansar Ap. Stp. Msi, beliau merespon dalam wawancara tersebut: 

“bahwa meskipun telah diimplementasikan berbagai kebijakan yang telah 

dirancang dengan baik, termasuk memberikan himbauan kepada Pedagang 

Kaki Lima (PKL) dan menyiapkan tempat penjualan khusus untuk mereka, 

namun para pedagang kaki lima tersebut tetap mengabaikan kebijakan 

tersebut. Mereka tetap kembali berdagang di pinggir jalan secara ilegal, 

tanpa mematuhi himbauan dan aturan yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah setempat”.50 

 Setelah melakukan wawancara dengan Camat Manggala, A. Ansar Ap. 

Stp. Msi, kita memandang bahwa kebijakan penertiban PKL di Kecamatan 

Manggala memiliki dinamika dan tantangan tersendiri. Meskipun pemerintah 

 
49 Kertati, I., Pratomo, S., Sancono, B. A. W., Daeni, M., Widyastomo, R. P., 

Christiani, C., ... & Wirasti, W. (2023). Implementasi Kebijakan Publik: Dari Hulu ke Hilir. 
PT. Softpedia Publishing Indonesia. 
 50 Windari, R. A. (2015). Kebijakan Formulatif Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol 

Pp) Di Kabupaten Tabanan (Studi Kasus Penertiban Gepeng dan Pedagang Kaki Lima 
dalam Perwujudan Tata Kota). Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 4(1). 
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telah merancang kebijakan dengan baik, memberikan himbauan kepada 

Pedagang Kaki Lima (PKL), dan menyediakan tempat penjualan khusus, namun 

respons dari pihak PKL tidak selalu sesuai dengan harapan. Penting untuk 

memahami konteks kebijakan penertiban PKL sebelum membahas respons PKL 

terhadapnya.51 Kecamatan Manggala, sebagai bagian dari Kota Makassar, 

memiliki tantangan tersendiri dalam mengatur keberadaan PKL yang cenderung 

menetap di pinggir jalan. Dalam upaya meningkatkan ketertiban dan penataan 

kota, pemerintah setempat merancang kebijakan yang mencakup himbauan dan 

penyediaan tempat penjualan resmi. Salah satu langkah awal yang diambil oleh 

pemerintah adalah memberikan himbauan kepada PKL. Camat Manggala 

menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan sosialisasi dan memberikan 

informasi kepada PKL mengenai kebijakan penertiban yang akan dilaksanakan. 

Selain itu, pemerintah juga menyediakan tempat penjualan khusus untuk 

memberikan alternatif yang lebih teratur dan terkontrol bagi para PKL. Meskipun 

kebijakan telah dirancang dengan baik, respons dari pihak PKL tidak selalu 

sesuai dengan harapan pemerintah. Beberapa pedagang kaki lima memilih untuk 

mengabaikan himbauan dan kembali berdagang di pinggir jalan secara ilegal. 

Tantangan utama muncul dalam implementasi kebijakan, di mana upaya 

pemerintah untuk menciptakan ketertiban seringkali dihadang oleh 

ketidakpatuhan sebagian PKL. 

 Sejumlah faktor dapat mempengaruhi respon PKL terhadap kebijakan 

penertiban. Faktor-faktor ini dapat melibatkan aspek ekonomi, persepsi terhadap 

tempat penjualan resmi, dan bahkan ketidaksetujuan terhadap perubahan yang 

diusulkan oleh pemerintah. Pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor ini 

menjadi kunci untuk merancang strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan 

kepatuhan PKL terhadap kebijakan penertiban. Ketidakpatuhan sebagian PKL 

terhadap kebijakan penertiban memiliki dampak yang signifikan. Salah satu 

dampak utama adalah menciptakan ketidakrapihan dan kekacauan di sepanjang 

 
51 Putra, N. T. Implementasi Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Surakarta Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki 
Lima.hal.245 
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pinggir jalan, mengurangi estetika kota dan memberikan kesan kurang teratur. 

Selain itu, keamanan juga menjadi perhatian utama ketika PKL berdagang secara 

ilegal di jalan, karena dapat meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan lalu 

lintas. Dalam menghadapi ketidakpatuhan PKL, perlu dirancang strategi 

penanganan yang efektif. Strategi ini dapat mencakup pendekatan berbasis 

dialog, lebih intensifnya sosialisasi kebijakan, atau bahkan pemberian insentif 

positif untuk mendorong PKL agar patuh terhadap kebijakan yang telah 

ditetapkan. Penting untuk mencari solusi yang dapat merangkul kepentingan 

PKL sekaligus mencapai tujuan penertiban yang diinginkan oleh pemerintah. 

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan PKL terhadap kebijakan, penting untuk 

memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah perlu 

menetapkan aturan yang jelas dan memberlakukan sanksi yang tegas terhadap 

PKL yang tetap berdagang secara ilegal. Pengawasan yang konsisten dan 

penegakan hukum yang efektif dapat menjadi deterjen bagi PKL yang cenderung 

mengabaikan kebijakan. Respons PKL yang tidak selalu sesuai dengan harapan 

menunjukkan perlunya melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan 

penertiban. Evaluasi ini harus melibatkan pemantauan dampak kebijakan, umpan 

balik dari masyarakat, dan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi 

ketidakpatuhan PKL. Dengan hasil evaluasi yang akurat, pemerintah dapat 

melakukan penyesuaian kebijakan yang diperlukan untuk lebih berhasil 

mencapai tujuan penertiban. 

 Selain melibatkan PKL, kesadaran dan keterlibatan masyarakat juga 

perlu ditingkatkan. Pemerintah dapat melibatkan masyarakat dalam sosialisasi 

kebijakan penertiban, menjelaskan dampak positif yang dapat dihasilkan jika 

kebijakan diikuti dengan baik. Dengan melibatkan masyarakat, diharapkan dapat 

tercipta dukungan yang lebih luas dan pemahaman yang lebih baik terkait tujuan 

kebijakan penertiban PKL. Dalam menghadapi respons PKL yang tidak selalu 

sesuai dengan harapan, penting untuk menyimpulkan hasil wawancara dengan 

Camat Manggala A. Ansar Ap. Stp. Msi dan merumuskan tindak lanjut yang 

tepat. Kesimpulan ini akan menjadi dasar untuk merancang strategi yang lebih 

efektif, memperkuat mekanisme penegakan hukum, dan meningkatkan 



 

67 

keterlibatan masyarakat. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi 

respons PKL, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk 

mengatasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan penertiban. 

Evaluasi yang teliti dan keterlibatan aktif dari semua pihak terkait akan 

membantu menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di 

Kecamatan Manggala. 

 Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada SATPOL 

PP Kecamatan Manggala Asward dan Mujahid, menuturkan bahwa: 

“kami dari rekan-rekan SATPOL PP di Kecamatan Manggala ini, selalu 

memberikan himbauan dan peringatan sambil memberikan pemahaman 

dampak yang akan terjadi ketika berdagang secara ilegal di pinggir jalan, 

namun Pedagang Kaki Lima tetap mengabaikannya dan tetap menjual 

secara ilegal”.52 

Berdasarkan wawancara dengan Asward dan Mujahid dari SATPOL PP 

Kecamatan Manggala, terungkap bahwa peran mereka sebagai agen penegakan 

peraturan dan ketertiban umum melibatkan upaya memberikan himbauan dan 

peringatan kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) di wilayah tersebut. Himbauan 

yang disampaikan tidak sekadar bersifat normatif, melainkan melibatkan 

pendekatan informatif dengan penjelasan terperinci mengenai dampak yang 

mungkin timbul jika PKL tetap berdagang secara ilegal di pinggir jalan. Dalam 

upaya memahamkan PKL, SATPOL PP secara aktif berperan sebagai 

penyampai informasi mengenai konsekuensi negatif dari pelanggaran hukum 

yang dilakukan oleh PKL. Himbauan ini dirancang untuk bukan hanya 

menegaskan peringatan terhadap tindakan ilegal, tetapi juga untuk memberikan 

gambaran yang jelas tentang potensi kerugian, baik dari segi keamanan maupun 

ketertiban lingkungan. 

Pentingnya memberikan pemahaman melalui informasi yang diberikan 

oleh SATPOL PP menunjukkan bahwa upaya tersebut bukan semata-mata 

 
 52 Ananda, Tri Annisa Diani. Tata Kelola Pemerintahan Dalam Penertiban 

Pedagang Kaki Lima Pada Ruang Terbuka Hijau Tunjuk Ajar Integritas Kota Pekanbaru. 
Diss. Universitas Islam Riau, 2021. 
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bersifat penegakan hukum, tetapi juga sebagai bentuk pendekatan preventif.53 

Dengan memberikan pemahaman yang cukup, diharapkan PKL akan bersedia 

mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. simpulkaN namun, 

hasil wawancara mencerminkan realitas bahwa sebagian PKL tetap enggan 

mengindahkan peringatan dan himbauan yang telah disampaikan. Mereka terus 

menjalankan aktivitas dagang mereka secara ilegal di pinggir jalan. Hal ini 

menandakan bahwa terdapat tantangan yang signifikan dalam mengubah 

perilaku PKL. Oleh karena itu, SATPOL PP perlu menggali strategi yang lebih 

efektif dan berkelanjutan guna memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang 

berlaku. Ini dapat mencakup pendekatan kolaboratif, dialog terbuka, atau 

insentif positif untuk meraih dukungan lebih besar dari PKL dalam mematuhi 

ketentuan yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Pedagang 

Kaki Lima di Kecamatan Manggala Jl. Batua Raya dan Jl. Borong Raya, Ulfi 

dan Ridwan, merespon peneliti: 

“iya tempat berdagang memang ada yang disiapkan oleh pemerintah tapi 

tempat tersebut kurang layak untuk di jadikan tempat penjualan karena 

kurang pembeli, makanya kami lebih memilih penjualan di pinggir jalan 

karena bisa lebih mudah dijangkau oleh pembeli”.54 

Terkait pernyataan mengenai tempat berdagang yang disediakan oleh 

pemerintah, para pedagang mengungkapkan bahwa meskipun pemerintah telah 

menyediakan tempat khusus untuk berdagang, namun banyak di antara mereka 

merasa bahwa tempat tersebut kurang layak sebagai lokasi penjualan. Alasan 

utama yang mereka kemukakan adalah kurangnya jumlah pembeli di tempat 

yang telah disediakan oleh pemerintah. Para pedagang berpendapat bahwa 

lokasi yang ditetapkan oleh pemerintah kurang diminati oleh pembeli, sehingga 

mengakibatkan penurunan pendapatan. Mereka menyatakan bahwa dalam 

 
53 Rianti, I. (2023). Penegakkan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang 

Memanfaatkan Badan Jalan Di kota Pematangsiantar.h.1.4.7 
 54 Safiudin, S., Qutsiyah, Q., & Assagaf, A. S. A. (2023). Analisis Kebijakan 

Pemerintah Kota Jayapura Dalam Pemberdayaan Orang Asli Port Numbay Di Sektor 
Usaha Mikro Perdagangan. Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 6(2), 483-498. 
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upaya untuk memastikan pendapatan mereka, lebih menguntungkan untuk 

menjual di pinggir jalan. Alasan ini didasarkan pada keyakinan bahwa di 

pinggir jalan, mereka dapat lebih mudah dijangkau oleh pembeli potensial. 

Dalam menguraikan lebih lanjut pernyataan ini, perlu dipahami bahwa faktor-

faktor tertentu mempengaruhi preferensi para pedagang untuk menjual di 

pinggir jalan. Salah satu faktor utama adalah aksesibilitas yang lebih besar. 

Pedagang meyakini bahwa dengan berdagang di pinggir jalan, mereka dapat 

menjangkau lebih banyak calon pembeli, terutama yang sedang beraktivitas di 

sekitar area tersebut. 

Diperhatikan bahwa pemilihan untuk berdagang di pinggir jalan tidak 

hanya dipengaruhi oleh aksesibilitas, tetapi juga oleh keuntungan ekonomis 

yang diharapkan. Pedagang mungkin percaya bahwa meskipun tempat yang 

disediakan oleh pemerintah kurang diminati, penjualan di pinggir jalan dapat 

memberikan mereka keuntungan yang lebih besar. Selain itu, perlu dipahami 

bahwa preferensi pedagang ini juga mencerminkan adanya ketidakpuasan 

terhadap kondisi tempat yang disediakan oleh pemerintah55. Kemungkinan, 

para pedagang merasa bahwa fasilitas dan infrastruktur di tempat yang 

disediakan tidak memadai untuk mendukung kegiatan dagang mereka, seperti 

kekurangan fasilitas parkir, sanitasi yang buruk, atau kekurangan promosi dari 

pemerintah untuk meningkatkan kunjungan pembeli. Penting untuk mencatat 

bahwa pandangan ini dapat bervariasi di antara pedagang, dan beberapa 

mungkin memiliki persepsi yang berbeda terkait tempat yang disediakan oleh 

pemerintah. Oleh karena itu, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih 

komprehensif, diperlukan penelitian lebih lanjut yang melibatkan berbagai 

pihak terkait, termasuk pedagang, pemerintah, dan masyarakat setempat. 

Dalam merinci lebih lanjut pernyataan ini, perlu dilakukan analisis mendalam 

terhadap dampak dari keputusan para pedagang untuk menjual di pinggir jalan 

terhadap lalu lintas, tata kota, dan keamanan. Upaya untuk mencari solusi yang 

 
55Febrianawati, A. I. (2010). Efektivitas kebijakan relokasi pedagang kaki lima (pkl) di 

Jalan Ki Hajar Dewantara Surakarta. 
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dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan semua pihak terlibat, termasuk 

pemerintah dan pedagang, dapat menjadi kunci dalam mencapai keseimbangan 

yang optimal dalam pengaturan ruang kota dan kebijakan penertiban pedagang 

kaki lima. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa: 

1. Ada tiga strategi yang diterapkan oleh pemerintah Kota Makassar, dalam 

mengatasi Pedagang Kaki Lima yang ada di Kecamatan Manggala, demi 

menata struktur perkotaan yang nyaman, tertib, dan teratur, berikut 

adalah kesimpulan yang dapat ditarik oleh penulis:  

Pada tahun 2022, Komisi D DPRD Kota Makassar, di bawah pimpinan 

Muchlis Misba, melakukan advokasi dengan Camat Manggala, A. 

Anshar Ap. Stp. Msi., terkait PKL ilegal di pinggir jalan di Kecamatan 

Manggala, menekankan perlunya langkah pembenahan lebih lanjut demi 

keberlanjutan penertiban dan keseimbangan antara ketertiban kota dan 

ekonomi PKL. 

 

Setelah advokasi, Komisi D DPRD Kota Makassar bersama Camat 

Manggala, A. Fadli Ap. Stp. Msi., menggelar rapat koordinasi dengan 

PKL di Kecamatan Manggala, membahas pemindahan tempat berjualan 

ke lapangan Bitowa. Namun, evaluasi menunjukkan penurunan 

penghasilan signifikan bagi PKL di lapangan Bitowa dibandingkan 

dengan berjualan di pinggir jalan, menyoroti kendala dalam implementasi 

kebijakan pemindahan yang perlu diatasi demi keberlanjutan dan 

keseimbangan antara ketertiban kota dan kesejahteraan PKL. 

 

Selain itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Komisi D Muchlis Misba, 

dan Camat Manggala, A. Fadli Ap. Stp. Msi., bersama Satpol PP, terlibat 

dalam pemantauan dan evaluasi penempatan ulang PKL di Kecamatan 

Manggala ke Lapangan Bitowa. Evaluasi menunjukkan sebagian besar 

PKL kembali berjualan ilegal di pinggir jalan, menghadirkan kendala 
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ekonomi, aksesibilitas, dan resistensi terhadap lingkungan baru. Evaluasi 

menyimpulkan bahwa perbaikan kebijakan dan pendekatan holistik 

diperlukan untuk mencapai keseimbangan antara ketertiban kota dan 

kesejahteraan PKL di Kecamatan Manggala. 

2. Tiga dampak sosial kebijakan penertiban PKL, meskipun pemerintah 

telah merancang kebijakan penertiban PKL dengan baik, memberikan 

himbauan, dan menyediakan tempat penjualan khusus, sebagian PKL 

tidak selalu merespons sesuai harapan, memilih untuk mengabaikan 

himbauan dan kembali berdagang ilegal di pinggir jalan karna: 

Penertiban pedagang kaki lima dapat berdampak signifikan pada 

pendapatan mereka karena banyak pedagang mengandalkan lokasi 

tertentu untuk menjalankan usaha mereka, sehingga kehilangan tempat 

berjualan dapat mengakibatkan penurunan pendapatan yang drastis. 

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan implementasi kebijakan 

sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan penerimaan 

kebijakan tersebut. Sentimen identitas lokal juga memainkan peran dalam 

respon masyarakat terhadap kebijakan ini. Pemerintah perlu 

mempertimbangkan langkah-langkah untuk mendukung pedagang dalam 

beradaptasi, seperti menyediakan lokasi alternatif atau dukungan 

finansial. Evaluasi mendalam terhadap dampak kebijakan dan 

pemahaman terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan 

pedagang kaki lima dapat membantu merancang strategi berkelanjutan 

yang mengakomodasi kepentingan ekonomi mereka, sambil tetap 

menjaga ketertiban ruang publik. 

B. Implikasi Penelitian 

Pada penelitian ini telah dibahas bagaimana aspek teoritis 

jalannya suatu kebijakan publik yang fokus terhadap penertiban PKL di 

Kec. Manggala Kota Makassar. Selain itu, sisi lain dari kebijakan ini juga 

dapat ditinjau melalui aspek praktisnya. Berikut adalah implikasi 

penelitian yang dapat disajikan melalui penelitian ini: 
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a. Implikasi Teoritis 

 Penelitian ini dapat dijadikan rujukan dan studi literatur 

mengenai seberapa jauh efektivitas kebijakan publik berlaku untuk 

memberi efek keadilan, kesejahteraan, kedamaian, kesejukan, dan 

kenyamanan struktur tata ruang Kota Makassar. Melalui penertiban 

PKL di Kecamatan Manggala Kota Makassar. Selain itu, aspek teoritis 

yang dapat dijadikan sebagai referensi pada penelitian ini, adalah 

bagaimana melihat suatu kebijakan dirumuskan tidak hanya melihat 

satu sisi, tetapi perlu mempertimbangkan berbagai macam dimensi. 

Terutama dimensi kesejahteraan dan keadilan sosial. 

b. Implikasi Praktis 

Penelitian ini dapat berguna untuk memberi evaluasi dan 

monitoring bagi pemerintah dan masyarakat yang berprofesi sebagai 

PKL. Mengenai efektivitas kebijakan penertiban PKL di Kecamatan 

Manggala Kota Makassar. Dalam artian, pemerintah dapat menjadikan 

penelitian ini sebagai tolak ukur, sejauh mana PKL di Kecamatan 

Manggala mematuhi aturan yang telah disahkan oleh pemerintah. 

Sekaligus melihat, seberapa efektif langkah solusi yang diterapkan 

oleh pemerintah dalam menyediakan lokasi strategis bagi PKL untuk 

berjualan. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Wawancara Bersama dengan Ir. H. Muchlis Misba, (Anggota DPRD Kota 

Makassar Komisi D) 

1. Sebelumnya siapa namata pak? 

2. Umur berapa? 

3. Bagaimana proses pengambilan keputusan terkait kebijakan penertiban 

Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Makassar, terutama di Kecamatan 

Manggala? 

4. Apa alasan utama dibalik kebijakan penertiban PKL tersebut dan bagaimana 

kebijakan ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi masyarakat? 

5. Bagaimana pemerintah Kota Makassar melibatkan anggota masyarakat, 

termasuk PKL, dalam proses perencanaan dan implementasi kebijakan 

penertiban ini? 

6. Bagaimana dampak ekonomi yang diantisipasi pada para pedagang kaki 

lima akibat kebijakan penertiban, dan apakah langkah konkrit yang diambil 

untuk mendukung mereka? 

7. Apakah telah dilakukan analisis dampak sosial terhadap kebijakan 

penertiban PKL, terutama terkait dengan perubahan dinamika sosial di 

Kecamatan Manggala? 

8. Apakah ada langkah-langkah khusus yang diambil untuk memastikan 

bahwa penertiban PKL tidak hanya menciptakan ketertiban fisik, tetapi juga 

meningkatkan keamanan dan kebersihan di wilayah tersebut? 

9. Bagaimana pemerintah Kota Makassar merencanakan dan 

mengimplementasikan dukungan terhadap PKL yang terkena dampak, 

seperti penyediaan lokasi alternatif atau bantuan finansial? 

10. Bagaimana evaluasi dan pemantauan terhadap kebijakan penertiban PKL 

dilakukan untuk memastikan bahwa dampak sosial dan ekonomi yang 

diinginkan tercapai? 



 

Wawancara Bersama dengan A. Anshar AP, S.TP, M.SI (Camat Manggala) 

1. Sebelumya tabe siapa nama taPak? 

2. Tabe izin bertanya pak Bagaimana proses konsultasi dan koordinasi dengan 

pihak terkait, termasuk masyarakat dan pedagang kaki lima, dalam 

merancang kebijakan penertiban PKL di Kecamatan Manggala? 

3. Apa tujuan utama dari kebijakan penertiban PKL di Kecamatan Manggala, 

dan bagaimana kebijakan ini diharapkan akan memberikan dampak positif 

pada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat? 

4. Apa langkah-langkah konkret yang diambil untuk memastikan keamanan 

dan kebersihan di wilayah Kecamatan Manggala meningkat setelah 

penertiban PKL dilaksanakan? 

5. Bagaimana pihak kecamatan merespons berbagai respons masyarakat 

terhadap kebijakan penertiban PKL, terutama dari kelompok yang merasa 

berdampak negatif? 

6. Apakah telah ada upaya konkrit untuk memberikan dukungan kepada 

pedagang kaki lima yang terkena dampak, seperti penyediaan lokasi 

alternatif atau bantuan finansial? 

7. Bagaimana pihak kecamatan mengukur keberhasilan kebijakan penertiban 

PKL, dan apakah ada mekanisme evaluasi yang dilaksanakan secara 

berkala? 

Wawancara Bersama SATPOL PP Kecamatan Manggala (Asward dan Mujahid) 

1. Bagaimana prosedur atau strategi penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di 

Kecamatan Manggala dilaksanakan oleh SATPOL PP? 

2. Apakah ada koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan pihak terkait, 

termasuk masyarakat dan pemerintah kecamatan, sebelum melaksanakan 

penertiban PKL? 

3. Bagaimana SATPOL PP memastikan penertiban dilakukan dengan 

proporsional dan tidak merugikan secara berlebihan bagi para pedagang 

yang terkena dampak?



 

4. Apakah ada langkah-langkah khusus yang diambil untuk meminimalkan 

konflik atau ketegangan selama proses penertiban PKL? 

5. Apa upaya yang dilakukan SATPOL PP dalam memberikan pemahaman 

kepada pedagang kaki lima mengenai alasan dan tujuan dari penertiban 

tersebut? 

6. Bagaimana SATPOL PP berencana untuk menjaga keamanan dan 

ketertiban selama dan setelah proses penertiban PKL dilaksanakan? 

7. Apakah ada upaya konkret yang dilakukan untuk memastikan bahwa 

kebijakan penertiban PKL tidak hanya menciptakan ketertiban fisik tetapi 

juga mendukung keberlanjutan ekonomi para pedagang? 

 

Wawancara Bersama Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Manggala Jl. Batua Raya 

dan Jl. Borong Raya (Ulfi dan Ridwan) 

1. tabel nama nya siapa ibu? 

2. Tabe bias saya tanyaki sedikit, Apa yang menjadi alasan utama ibu memilih 

untuk berjualan secara ilegal di pinggir jalan? 

3. Bagaimana ibu melihat dampak dari keberadaan pedagang kaki lima ilegal 

terhadap lingkungan sekitar? 

4. Apakah Anda menyadari dan memahami peraturan yang ada terkait 

penertiban pedagang kaki lima di wilayah ini? 

5. Bagaimana pandangan ibu terhadap upaya pemerintah atau instansi terkait 

dalam menertibkan pedagang kaki lima ilegal di pinggir jalan? 

6. Apakah ibu pernah mencoba atau diinformasikan mengenai alternatif lain, 

seperti bergabung dalam program pedagang kaki lima terdaftar atau 

mendapatkan lokasi jual yang legal? 

7. Apakah ibu bersedia untuk berpartisipasi dalam dialog atau diskusi dengan 

pemerintah atau instansi terkait untuk mencari solusi yang dapat 

menguntungkan semua pihak? 

8. Bagaimana ibu melihat peran dan tanggung jawab Anda sebagai pedagang 

terhadap kebersihan dan ketertiban di pinggir jalan



 

Bagaimana ibu mengelola aspek keamanan dan kenyamanan pelanggan 

yang berbelanja di tempat Anda, terutama dengan adanya penertiban yang 

mungkin mempengaruhi aksesibilitas dan keamanan? 
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