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dan hidayah-Nya serta kemudahan sehingga penulis dapat menyusun 
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penelitian lapangan, penyusunan maupun hal-hal lainnya. Namun berkat keinginan, 

usaha, bimbingan, petunjuk serta  bantuan dari beberapa pihak akhirnya skripsi ini 

dapat diselesaikan sesuai dengan kemampuan  penulis. Penghargaan  dan ucapan 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN 

SINGKATAN 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

 ṡa ṡ s (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 ḥa ḥ (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh Ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż et (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش
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 ṣad ṣ s (dengan titik bawah) ص

 ḍad ḍ e (dengan titik bawah) ض

 ṭa ṭ e (dengan titik bawah) ط

 ẓa ẓ et (dengan titik bawah) ظ

 ain „ apostrof terbalik‟ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El   ل

 Mim M Em م

 Nun N En   ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ھ

 Hamzah ‟ Apostrof ء

 Ya Y Ye ى

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

diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis 

dengan tanda (‟). 
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2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa indonesia, terdiri atas 

vokal tunggal atau monogtong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, tranliterasinya sebagai berikut: 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah dan ؘ ىؙ
yā‟ 

Ai a dan i 

َ   وؘ ´ fatḥah dan 
wau 

Au a dan u 

Contoh: 
kaifa: كْیف  

haula:  ْوڶھ   

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A A آ           

 Kasrah I I ؚ ا

 ḍammah U U ؙ ا
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Contoh: 

māta: ما ت  َ   

qīla: قْی م  َ   

yamūtu:يمُْوُت  َ   

4. Tā’ marbūṭah 

Transliterasinya untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang 

hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya 

adalah [t]. Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h].  

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭahdiikuti oleh kata 

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

maka tā’ marbūṭahitu ditransliterasinya dengan ha (h).  

Contoh: 

rauḍahal- atfāl: وَْ  ر طفالَْ  الْ  ضةُ    

al- madīnah al- fāḍilah: ُهة ديْ نةُان فا ض   ان م 

al- ḥikmah: ان حْك مُة 

5. Syaddah (Tasydīd)  
 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydīd (  َ  َ  ◌), dalam transliterasi ini dilambangkan 

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi syaddah.  

 

akat dan Huruf Nama 
uruf dan 

Tanda 
Nama 

ى...  َ ´ I ا  َ ´ … atḥah dan alif atau yā‟ Ā dan garis di atas 

 kasrah dan yā‟ Ī dan garis di atas ىؚ

 ḍammah dan wau Ū dan garis di atas وؙ
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Contoh:  

rabbanā: بن ا  رَّ

najjainā: ين ا َْ  ن ج 

al- ḥaqq: ق  ان حُّ

al-ḥaj:  ُّان حج  

nu‘ima:   عم  َ  َ   نُ

aduwwun‘:  ع دُّو  

6. Kata Sandang  

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 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 yang 

dihubungkan dengan garis mendatar (-).  

7. Hamzah  

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‟) hanya berlaku 

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

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 

berupa alif.  

Contoh: 

ta’murūna:  ن  َ تأمُُروْ  َ   

umirtu:  ُأ مرْت َُ  

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 
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atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan 

bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau 

lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut 

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

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

bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh, 

contoh:  

Fī Ẓilāl al-Qur’ān  

Al-Sunnah qabl al-tadwīn  

Al‘Ibārātbi‘umūm al-lafẓlābikhuṣūṣal-sabab  

9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 

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

lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), 

ditransliterasi tanpa huruf hamzah.  

Contoh:  

billāhبالله  

dīnullāh   َ ينُا  َْ   الله د 

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 

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 
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Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu 

Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid̄

Muhammad Ibnu) 

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid 

sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan 

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

Wa mā Muḥammadun illā rasūl  

Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallażī bi Bakkata Mubārakan 

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur’ān 

Nasīr al-Dīn al-Ṭūsī 

Abū Nasr al-Farābi ̄

Al-Gazālī  

Al-Munqiżminal-Ḍalāl  

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan 

Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama 

terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau 

daftar referensi. Contoh:  

 

11. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = Subhanahu wa Ta’āla 

saw. = shallallāhu ‘alaihi wasallam 

a.s. = ‘alaihi al-salām 
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H = Hijriyah  

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

w. = Wafat tahun 

QS…/…:4 = QS al-Baqarah/2:4  

HR = Hadis Riwayat 

t.p. = Tanpa penerbit 

t.t. = Tanpa tempat  

t.th. = Tanpa tahun 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRAK 

 

Nama : Serli Amanda 

Nim :10300120073  

Judul :Tinjauan Hukum Islam dan Positif dalam Pemanfaatan dan 

Pengelolaan Rumput Laut di Kecamatan Bonto Bahari 

Kabupaten Bulukumban 

 

    Penelitian ini menghadirkan dua item rumusan masalah yaitu: 
pertama, Bagaimana peran pemerintah Daerah dalam Pemanfaatan dan 
Pengelolaan Rumput laut di Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten 
Bulukumba?, Kedua,  Bagaimana perbedaan Antara  pandangan Hukum Islam 
dengan Undang-Undang No 1 Tahun 2014 dalam konteks  Pengelolaan dan 
Pemanfaatan Rumput Laut di Kecamatan Bonto Bahari?.   

  Jenis riset ini adalah Penelitian Motode Penelitian kualitatif dengan 
menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu secara primer yang mana 
melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi sertakedua secara skunder 
yaitu kajian pustaka melalui buku, jurnal skripsi, laporan tahaunan dan situs 
internet terkait dengan judul penulis. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan dua hal pokok yaitu: Peran 
Pemerintah dalam pemanfaatan dan pengelolaan rumput laut di Kecamatan 
Bonto Bahari telah berhasil terlaksanakan dengan baik, yakni pertama 
memberitahukan kepada masyarakat  terkait batas pembentangan rumput 
laut serta Masyarakat yang ingin mengelola rumput terlebih dahulu 
memberitahukan permintaan lokasi kepada pemerintah agar memperoleh 
hasil  rumput laut yang maksimal.  Kedua, dalam ajaran islam mengajarkan 
kepada manusia agar memanfaatkan sumber daya alam khususnya sumber 
daya kelautan dengan baik dan bijak sebagai mana di jelaskan dalam  
 (Q.S An-Nahl Ayat 14). Sedangkan dalam Undang-Undang No 1 tahun 2014 
tentang pengelolaan rumput laut dijelaskan terkait pengelolan dan 
pemanfaatan rumput laut 

 Implikasi Penelitian, Diharapkan kepada pemerintah untuk lebih 
memperhatikan tingkat antusiasme masyarakat dengan mendorong 
terbinanya usaha kecil menengah dengan mengembangkan sumber daya 
yang sudah ada serta Diharapkan dinas terkait lebih memperhatikan UMKM 
untuk mengelola olahan rumput laut menjadi sebuah makanan, kosmetik, 
dan lain-lain. Dengan adanya hal tersebut bisa membuat perekonomian 
masyarakat meningkat, karena mereka bisa mengelola hasil laut mereka 
tidak hanya sampai proses penjualan mentah tapi dibuat produk yang 
bernilai jual tinggi yang mudah di pasarkan. 

 

 Kata Kunci: Hukum Islam, Rumput Laut, Pengelolaan dan 
Pemanfaatan.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang                

Indonesia adalah negara yang memiliki wilayah lautan 3 kali lebih 

besar jika dibandingkan dengan wilayah darat. Hal ini membuat Indonesia 

sebagai salah satu Negara maritime yang memiliki limpahan sumber daya 

alam terkhusus sumber daya rumput laut yang ada di daerah pesisir. 

Indonesia sebagai negara hukum, termasuk kategori negara hukum modern. 

Konsep sinegara hukum modern secara konstitusional dapat dirujuk pada 

rumusan tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan 

seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia. Normalisasi tujuan negara tersebut, khususnya memajukan 

kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial antara lain termuat 

dalam Pasal 33 UUD NKRI Tahun  1945 yang menyatakan bahwa “bumi, air 

dan kekayaan alam yang terkandung di dalam yang dikuasai oleh negara dan 

dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.  

Laut merupakan suatu dunia tersendiri yang memiliki 

keanekaragaman bentuk dan kehidupan sangat kompleks yang ditemukan di 

permukaan hingga kedalaman lebih dari 1.000 meter.Sebagai bangsa yang 

memiliki potensi kelautan yang sangat tinggi maka tak heranlah jika 

Pemerintah Indonesia semakin berinisiatif untuk menggalakkan sektor 

kelautan dan perikanan di Indonesia guna meningkatkan sumber pemasukan 

bagi keuangan Negara. Luas perairan laut Indonesia di perkirakan sebesar 

5,8 juta km dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada 
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sepanjang 81.000 km atau 14 dari seluruh pesisir dunia. Wilayah perairan 

Indonesia yang merupakan 70 dari wilayah nusantara dengan 13.667 pulau 

memiliki potensi rumput laut yg cukup besar. Potensi usaha rumput laut di 

Indonesia mencakup areal seluas 26.700 ha dengan potensi produksi sebesar 

462.400 ha/tahun dimana tingkat eksploitasinya mencapai 24,31. Kabupaten 

Bulukumba  merupakan pusat inkubator rumput laut di mana kluster 

pengembangannya tersebar di seluruh kecamatan. Salah satu kecamatan 

yang menjadi sentra pengembangan rumput laut adalah Kecamatan Bonto 

bahari. Wilayah ini memiliki luas 100,50 km2 dengan panjang garis pantai 74 

km2 yang terbagi kedalam 8 desa/kelurahan dengan luas wilayah 15.74 km2. 

Dengan kondisi wilayahnya yang terletak 50 m dari permukaan laut, desa ini 

menjadi salah satu sentra pengembangan rumput laut yang cukup maju di 

Kabupaten Bulukumba. 

Pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar hak penguasaan negara mengatur 

tentang dasar-dasar sistem perekonomian dan kegiatan perekonomian yang 

dikehendaki dalam negara Indonesia. Tetapi Pasal 33 bukan sebagai sesuatu 

yang berdiri sendiri melainkan berkaitan dengan kesejahteraan sosial. Atas 

dasar hal tersebut, maka tujuan penguasa negara atas sumber daya alam 

dalam keadilan sosial dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan bagian dari sumber 

daya alam yang dianugerahkan oleh Tuhan sebagai bagian dari sumber daya 

alam yang  merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara yang perlu dijaga 

kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, 

baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang wilayah 

pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki keragaman potensi sumber daya alam 

yang hal ini dikarenakan kekayaan sumber daya yang terkandung di wilayah 
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Indonesia, baik kekayaan sumber daya hayati maupun non hayati. Namun 

demikian kekayaan alam tersebut belum dimanfaatkan secara optimal salah 

satunya disebabkan  oleh ego sektoral dari masing-masing lembaga 

pemerintah. Bahkan ego sektoral tersebut berujung pada konflik 

kewenangan antar lembaga dan telah mengakibatkan kerusakan  lingkungan 

pesisir laut dan pulau-pulau kecil, karena masing-masing lembaga merasa 

berwenang untuk memanfaatkan namun saling menyalahkan ketika terjadi 

kerusakan. 

Secara geografis Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia 

yang jumlah pulau besar dan pulau kecilnya terdiri dari 17.499 pulau yang 

membentang dari Sabang hingga Merauke, sehingga luas keseluruhan 

wilayah Indonesia adalah 7,81 juta km2 yang terbagi atas 2,01 juta km2 

berupa daratan dan 3,25 juta km. 

Berupa lautan serta 2,55 juta km2 Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).1 

Kondisi area lautan yang lebih luas dibandingkan dengan area daratan, maka 

Indonesia memiliki pesisir pantai yang sangat panjang yang melingkari 

setiap pulau besar dan pulau-pulau kecil yang tentunya menyimpan 

berbagai potensi hayati dan non- hayati yang bernilai ekonomis dan ekologis 

tinggi. 

 Berbagai potensi yang terkandung di wilayah pesisir, menjadikan 

Indonesia dikenal oleh dunia sebagai negara mega biodiversity dalam hal 

keanekaragaman hayati. Di samping itu, kawasan pesisir juga memliki 

potensi untuk dilakukan berbagai aktivitas pembangunan dan penelitian bagi 

peneliti dalam dan luar negeri. Namun disayangkan potensi-potensi tersebut 

 

  Data Wilayah L No. SE/124/IV/2012 tentangA –Kepala Dishidros Mabes TNI 1 
Negara Kesatuan Indonesia di akses pada hari kamis 28 November 2023 
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semakin terancam akibat  pertumbuhan penduduk dan berkembang pesatnya 

pembangunan di wilayah pesisir seperti pemukiman, perikanan, pelabuhan, 

obyek wisata dan lain-lain yang kesemuanya menjadi beban ekologis 

terhadap ekosistem sumber daya pesisir dan laut semakin meningkat. 

Berbagai bentuk tekanan tersebut mengancam keberadaan dan 

kelangsungan ekosistem dan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil 

di sekitarnya.23  

Sumber daya pesisir yang menyimpan potensi ekonomi tinggi 

diantaranya adalah terumbu karang, hutan bakau, rumput laut dan ikan. 

Terumbu karang membentang sekitar 70.000,- km2 yang memiliki sifat 

biofisik yang sangat menonjol yaitu produktifitas dan keanekaragaman jenis 

biota yang sangat variatif serta berperan penting dalam menahan 

gelombang. Sedangkan hutan bakau kurang lebih seluas 2.496.185 Ha yang 

berfungsi sebagai ekosistem utama sebagai pelindung lingkungan wilayah 

perairan pesisir.4 

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang menyimpan 

potensi ekonomi tinggi sudah sejak dahulu dikelola oleh masyarakat adat 

seperti misalnya  di beberapa wilayah pesisir kawasan timur Indonesia 

yang masih berlangsung dan nyata. Kemudian juga di wilayah barat 

Indonesia oleh Panglima Laut di Aceh. Cakupan upaya pengelolaan 

lingkungan kembali memberikan posisi penting kepada manusia 

(masyarakat) untuk terlibat, hingga melahirkan istilah (hak dan kewajiban) 

 

2Djoko Pramono, Budaya Bahari, Jakarta: (PT. Gramedia Pustaka Utama :2016), h.3. 
3Djoko Pramono,Budaya Bahari, Jakarta: (PT. Gramedia Pustaka Utama :2016), h.4.  

4Bidawi Hasyim dkk 2017, Investasi Potensi Sumberdaya Laut Menggunakan 
Teknologi Penginderaan Jauh Satelit dan Sistem Informasi Geografi  Jakarta, h.3. 
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peran serta/partisipasi masyarakat.5 Namun hingga kini, masyarakat adat 

yang terlibat langsung dalam pengelolaan wilayah pesisir semakin 

terpinggirkan oleh pendatang yang memiliki modal dan menginvestasi di 

bidang pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil antara lain seperti 

masyarakat adat yang mengelola wilayah pesisir beberapa di pulau Sangir 

dan Talaud dengan budaya “manee” dan di Maluku dengan budaya “sasi”. 

Guna menjamin keberlanjutan dan kemanfaatan sumberdaya pesisir dan 

pulau-pulau kecil, maka pengelolaannya harus dilakukan secara terencana 

dan terpadu oleh setiap stakeholders, utamanya masyarakat pesisir untuk 

memberikan jaminan tersebut.  

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah 

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014, di mana pada Pasal 1 angka 2 didefinisikan 

bahwa “Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan 

laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut”. Kemudian Pasal 2 

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 ditegaskan bahwa “Ruang lingkup 

pengaturan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi daerah peralihan 

antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat 

dan laut, ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke 

arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai. 

Dengan demikian luas cakupan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 

sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut meliputi daerah 

pertemuan antara pengaruh perairan dan daratan, ke arah daratan 

mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah perairan laut sejauh 

12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut bebas dan/atau 

 
5Ashabul Kahpi. “Peran Serta Masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup.” 

Jurisprudentie 2, no. 2 (2015) : h.1. 
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ke arah perairan kepulauan. Begitu luasnya wilayah pesisir dan pulau-pulau 

kecil yang membentang dari Sabang sampai Merauke sehingga banyak 

stakeholders (para pemilik modal), masyarakat pesisir, dan masyarakat adat 

yang dapat terlibat langsung dalam pengelolaannya berpotensi menimbulkan 

konflik kepentingan sehingga dibutuhkan regulasi dalam bentuk peraturan 

perundang-undangan yang secara substantif mengakomodasi kepentingan 

masyarakat pesisir.  

Keberhasilan produksi rumput laut dapat dicapai dengan cara 

mengoptimalkan faktor-faktor pendukung dalam budidaya laut. Faktor-

faktor pendukung tersebut antara lain pemilihan lokasi budidaya yang tepat, 

penggunaan jenis yang bermutu baik, teknik atau metode budidaya yang 

tepat, serta panen dan pasca panen.6 Strategi pengembangan budidaya 

rumput laut yang perlu diterapkan mengacu pada pengelolaan lingkungan 

perairan berbasis ekologis, aspek teknologi dalam budidaya rumput laut dan 

penataan kawasan sesuai daya dukung lingkungan. Hal tersebut dijelaskan 

dalam firman Allah dalam Q.S At-Taubah/9: 105 

  

مْ 
ُ
ك
َ
ُ عَمَل ى ٱللَّه َ سَيََ

َ
 ف

۟
وا

ُ
لِ ٱعْمَل

ُ
ٰ عَٰ لِمِ  وَق  إِلََ

َ
ون

ُّ
د َ و  وَسَيُُ

ُ
مِن

ْ
مُؤ

ْ
 ۥوَٱل

ُ
ه

ُ
وَرَسُول

ون
ُ
عْمَل

َ
مْ ت

ُ
نت

ُ
م بِمَا ك

ُ
ك
ُ
ئ بِّ

َ
يُن

َ
ةِ ف

َ
هَٰ د

َّ
يْبِ وَٱلش

َ
غ

ْ
 ٱل

Terjemahnya: 

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, 
dan orang- orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan 
dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. 
Lalu, dia akan memberikan kepada kamu apa yang selama ini kamu 
kerjakan.” 7  

 

6Novalina Serdiati, dkk, “Pertumbuhan Dan Produksi Rumput Laut Eucheuma 
cottonii Pada Kedalaman Penanaman Yang Berbeda”, Media Litbang Sulteng III (1): 21 – 26, 
Mei 2015 

7Departemen Agama RI, Al- quran dan terjemah ( Depok; PT Sabuq dan PT tiga 
serangkai, 2015), h. 78. 
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Allah telah memberikan sumber daya alam yang begitu melimpah 

untuk dicari dengan tidak menyalahi aturan dan tidak melewati batas aturan 

Allah. Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut manusia harus bekerja keras 

dan bersungguh-sungguh semata hanya mengharapkan ridho Allah. Karena 

kebutuhan itu semakin bertambah setiap harinya. 

 Karena budidaya rumput laut ini banyak dibudidayakan oleh 

masyarakat di Kec. Bonto Bahari dikarenakan wilayah perairannya ini sangat 

cocok dibudidayakan rumput laut, sehingga budidaya rumput laut menjadi 

salah satu kegiatan masyarakat yang ada di Kec. Bonto Bahari selain itu 

masyarakat lebih menguasai cara budidaya rumput laut yang bersifat 

tradisional. Jadi tidaklah heran jika tanaman rumput laut diperhadapkan 

dengan masalah hama atau terkena penyakit.  

Di sisi lain masyarakat juga selalu berusaha untuk meningkatkan hasil 

budidaya rumput laut dengan harapan untuk menjual rumput laut pada 

tingkat harga yang dapat memberikan keuntungan guna dapat kesejahteraan 

keluarganya. Adanya kebijakan harga terhadap komoditi rumput laut 

membuat kegiatan petani selalu berusaha untuk memasarkan komoditi 

rumput laut kepada pasar secara langsung. Berdasarkan uraian di atas, 

penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian sehubungan dengan 

Pemanfaatan dan Pengelolaan rumput laut di Kec.Bonto Bahari)”. Penelitian 

ini difokuskan pada permasalahan pengelolaan rumput laut oleh  masyarakat 

Desa Bonto bahari (studi komperatif UU NO 1 Tahun 2014 tentang pengelola 

wilayah pesisir dengan hukum islam). 
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B. Rumusan Masalah 

Dari masalah pokok diatas dapat diuraikan menjadi 2 sub masalah, 

yaitu: 

1. Bagaimana Peran Pemerintah Daerah dalam Pemanfaatan dan 

Pengelolaan Rumput laut di Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten   

Bulukumba?   

2. Bagaimana Perbedaan Antara Pandangan Hukum Islam dengan 

Undang-Undang No. 1 tahun 2014 Dalam konteks Pengelolaan dan 

Pemanfaatan Rumput Laut di di Kecamatan Bonto Bahari? 

 
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Menghindari terjadi penafsiran yang keliru dari pembaca dan keliru 

dari pembaca dan keluar dari “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif 

Dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Rumput Laut di Kecamatan Bonto 

Bahari Kabupaten Bulukumba”. 

2. Deskripsi Fokus 

Berdasarkan fokus penelitian dari judul diatas, maka dapat di 

deskripsikan berdasarkan subtansi permasalahan. Oleh karena itu, penelitian 

memberikan deskripsi fokus sebagai berikut: 

a. UU NO 1 tahun 2014 

Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 20014 tentang pengeloaan 

wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 

 

b. Hukum Islam 

Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam. Yaitu 

hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kamaslahatan hamba-hambaNya di 

dunia dan akhirat.adalah hak peregulit Allah Ta’ala. Mana pun mereka 
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berada. 

c. Pengelolaan Rumput Laut 

Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat: Memberikan edukasi 

kepada masyarakat tentang pentingnya rumput laut, manfaatnya, dan 

dampak negatif dari praktik-praktik yang merugikan. Kesadaran masyarakat 

dapat mendukung upaya konservasi dan pengelolaan yang berkelanjutan. 

 
D. Kajian Pustaka 

  Adapun studi pustaka yang peneliti peroleh yaitu berupa jurnal 

maupun karya yang berhubungan dengan judul skripsi yang ingin peneliti 

buat mengenai ”Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Dalam 

Pemanfaatan Dan Pengelolaan Rumput Laut Di Kecamatan Bonto Bahari 

Di Kabupaten Bulukumba” diantaranya sebagai berikut: 

Secara umum studi ini bertujuan untuk merumuskan dan menjelaskan 

secara utuh terhadap masyarakat desa Bonto Bahari tentang pengelolaan 

rumput laut di wilayah pesisir dengan hukum islam adapun yang menjadi 

tujuan penelitian ini adalah : 

a. Fadillah Firdaus dalam Skripsinya “ Aspek Hukum Terhadap Gadai Atas 

Wilayah Pesisir Untuk Usaha Budidaya Rumput Laut di Kabupaten 

Takalar“, Membahas tentang status penguasaan wilayah pesisir untuk 

usaha budidaya rumput laut di Kabupaten Takakar berupa pemanfaatan 

wilayah pesisir yang bersifat milik bersama (Common Property) / milik 

Pribadi (privateproperty) wilayah pesisir untuk usaha budidaya rumput 

laut, namun tidak didasari oleh surat izin usaha sebagai tempat diatur oleh 

perda Nomor 17 Tahun 2013 tentang pelaksanaan rekterebusi izin 

perikanan dan kelautan . 

b. Muhammad Faizal Pahlevi dalam Skripsinya “ Implementasi Undang- 
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undang Nomor 1 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang- undang Nomor 

27 Tahun 2007 Tentang Pengeloaan Wilayah Pesisir Dan Pulau–Pulau 

Kecil di Kabupaten  Lingga,” implementasi undang–undang nomor 1 

tahun 2014 Tentang Perubahan wilayah pesisir dan pulau–pulau kecil di 

kabupaten Lingga tidak berjalan, karena belum adanya perda RZWP3K 

yang menjadi acuan dalam melaksanakan pembangunan dan 

pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pada hal wilayah 

provinsi kabupaten riau secara geografis terhadap langsung dengan 

Negara maju di bidang ekonomi dan terhadap dengan selat Melaka sebagai 

jalur perdangang internasional. 

c. Merlin I. Darise dalam jurnalnnya “Pengelolaan Budidaya Rumput Laut 

di Desa Palopo kecamatan Anggrek Kabupaten gorontalo Utara,” 

Membahas tentang perencanaan budidaya rumput laut di desa palopo 

kecamatan Anggrek belum optimal hal ini terlihat dari proses 

pembudidayaan rumput laut yang dilakukan oleh petani yang bersifat 

sederhana tanpa analisa sebelumnya dalam memelihara bibit dan 

pengelola lokasi pemanfaatan dan pengelolaan hingga metode 

penjualannya 

 
E. Kegunaan dan Tujuan Penelitian 

1) Kegunaan Penelitian 

a) Hasil penelitian ini diharapkan menambah keilmuan dalam 

bidang hukum khususnya kajian mengenai pemanfaatan dan 

pengelolaan rumput laut , secara teoritis maupun Praktis . 

b) Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat tentang 

pemanfaatan dan pengelolan rumput laut berdasarkan undang-

undang nomor 1 tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah  
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pesisir dengan hukum islam di kalangan masyarakat. 

2) Tujuan Penelitian 

a) Untuk Mengetahui Peran pemerintah daerah dalam 

Pemanfaatan dan Pengelolaan Rumput laut di Kecamatan 

Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba 

b) Untuk Mengetahui Perbedaan antara Pandangan Hukum Islam 

dengan Undang-Undang  No 1 tahun 2014 Dalam Konteks 

Pengelolaan dan Pemanfaatan Rumput laut di Kecamatan 

Bonto Bahari 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Pengelola Rumput Laut 

1. Budidaya Rumput Laut 

  Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata budidaya   berasal 

dari kata budi dan daya. Budi adalah alat, batin yang merupakan 

menimbang hal baik dan buruk.8 Sedangkan daya adalah kemampuan 

untuk melakukan  sesuatu atau  kemampuan  untuk   bertindak.  Jadi budidaya 

merupakan usaha yang bermanfaat untuk memberikan hasil. Budidaya 

rumput laut memiliki tujuan untuk meningkatkan biomassa lapangan  

per area substrat dibawah kondisi  terkontrol atau semi kontrol. Usaha 

budidaya rumput laut mempunyai dua jalur yaitu budidaya makroalga 

untuk komersial secara langsung   dan budidaya planktonic yang digunakan 

sebagai makanan.9 kegiatan budidaya pada lahan-lahan yang ada turut 

menentukan kondisi kualitas air untuk mendukung keberlangsungan 

kehidupan budidaya rumput laut pada suatu perairan. Tetapi secara tidak 

langsung dengan adanya pembudidayaan rumput laut diduga dapat merubah 

kualitas air suatu perairan dan dapat menimbulkan dampak terhadap 

lingkungan perairan maupun organisme yang terdapat pada sekitar kawasan 

budidaya rumput laut. Sistem pengelolaan usaha budidaya rumput laut, 

khususnya gadai atas wilayah pesisir untuk usaha budidaya rumput laut di 

Kabupaten Bulukumba  merupakan masalah yang kompleks karena terkait 

dengan masalah pemilikan/penguasaan. langsung dalam pemanfaatan dan 

 
8Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI), Edisi/Cetakan III Jakarta: Balai Pustaka, 

2017 

9Web:  http://erickoutama.Blogspot.com Di akses 17 Septembar 2023 
 

http://erickoutama.blogspot.com/
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pengelolaan sumber daya pesisir dan laut. Dari penjelasan di atas dapat 

disimpulkan bahwa masyarakat pesisir adalah komunitas atau sekelompok 

orang yang bermukim di wilayah pesisir dan memiliki tujuan yang sama 

dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut.Luas 

perairan laut Indonesia serta keragaman jenis rumput laut merupakan 

cerminan dari potensi rumput laut Indonesia. Dari 782 jenis rumput laut di 

perairan Indonesia, hanya 18 jenis dari 5 genus yang sudah diperdagangkan. 

Dari ke lima marga tersebut, hanya genus-genus Eucheuma dan Gracillaria 

yang sudah dibudidayakan. 

 Wilayah sebaran budidaya genus Eucheuma berada hamper diseluruh 

perairan di Indinesia. Budidaya rumput laut di Indonesia kini semakin 

digalakkan, dengan menggunakan lahan-lahan yang ada (Aslan, 1999). 

Produksi rata-rata selama 5 tahun (1995 – 1999) sebesar 38000 ton per 

tahun dipanen dari lahan seluas kurang lebih 2500 ha (tambak dan laut). 

Dengan demikian,baru termanfaatkan sebesar 9,7 % dari potensi lahan yang 

ada71 Keberhasilan budidaya rumput laut sangat ditentukan oleh lokasi 

pembudidayaannya. Hal ini dikarenakan produksi dan kualitas rumput laut 

dipengaruhi oleh faktor-faktor ekologi yang meliputi kondisi substrat 

Budidaya laut (mariculture) bertujuan untuk meningkatkan biomassa 

lapangan per area substrat dibawah kondisi terkontrol atau semi kontrol. 

Lebih jauh, usaha budidaya laut mempunyai dua jalur, yaitu; budidaya 

makroalga untuk komersial secara langsung dan budidaya planktonik alga 

perairan, kualitas air, iklim dan geografis dasar perairan. Faktor lain yang 

tidak kalah pentingnya sebagai lokasi pembudidayaan rumput laut yaitu 

factor kemudahan, resiko (keamanan), serta konflik kepentingan. yang 

digunakan sebagai makanan herbivora (udang dan kerang- kerangan). 
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Budidaya dapat melestarikan dan meningkatkan produksi rumput laut.10 

Committee for Marine Aquaculture USA (1992) dalam laporannya 

menjelaskan bahwa budidaya rumput laut telah dikembangkan secara 

komersial di Cina, Jepang, Taiwan, Korea, Filipina, dan Indonesia. Rumput 

laut ini digunakan sebagai bahan makanan, ekstraksi agar-polisakarida, asam 

algenik dan karaginan. Aktivitas ekonomi seperti produksi, distribusi, 

komsumsi, impor, ekspor tidak lepas dari tolak ketuhanan dan bertujuan 

akhir untuk     Tuhan. Luas perairan laut Indonesia serta keragaman jenis 

rumput laut merupakan cerminan dari potensi rumput laut Indonesia. Dari 

782 jenis rumput laut di perairan Indonesia, hanya 18 jenis dari 5 genus yang 

sudah diperdagangkan. Dari ke lima marga tersebut, hanya genus-genus 

Eucheuma dan Gracillaria yang sudah dibudidayakan. Wilayah sebaran 

budidaya genus Eucheuma berada hamper diseluruh perairan di Indinesia. 

Budidaya rumput laut di Indonesia kini semakin digalakkan, dengan 

menggunakan lahan-lahan yang ada (Aslan, 1999). Produksi rata-rata selama 

5 tahun (1995 – 1999) sebesar 38000 ton per tahun dipanen dari lahan 

seluas kurang lebih 2500 ha (tambak dan laut). Dengan demikian, baru 

termanfaatkan sebesar 9,7 % dari potensi lahan yang ada. Masyarakat dalam 

definisi Pengelolaan Sumber Daya PesisirBerbasis Masyarakat adalah 

komunitas atau sekelompok orang yangmemiliki tujuan yang sama. 

sedangkan masyarakat dalam definisi Pengelolaan Sumber Daya Pesisir 

Terpadu Berbasis Masyarakat adalah segenap komponen yang terlibat baik 

secara langsung maupun tidak langsung dalam pemanfaatan dan pengelolaan 

sumber daya pesisir dan laut Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan 

bahwa masyarakat pesisir adalah komunitas atau sekelompok orang yang 

 
10Laut Kita “ Budidaya Rumput Laut di Indonesia”, Makalah, 2014.  
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bermukim dwilayah pesisir dan memiliki tujuan yang sama dalam 

pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut. Rumput laut 

adalah tanaman tingkat rendah yang tidak memiliki perbedaan sususnan 

kerangka seperti akar-batang-daun. Kemudian bahwa rumput laut 

merupakan alga betik yang bentuk mirip dengan tumbuhan tingkat tinggi, 

namun struktur dan fungsinya sangat berbeda dengan tumbuhan tingkat 

tinggi. Lebih lanjut dikatakan bahwa rumput laut tidak mempunyai akar, 

batang dan daun yang jelas, seluruh tubuh rumput laut disebut thalus yang 

terdiri atas : holdfast, stipe dan blade. Holdfast mirip dengan akar pada 

tumbuhan tingkat tinggi, tetapi struktur dan fungsinya berbeda. Fungsi 

utama holdfast ialah melekat pada benda-benda lain (substrat). Stipe mirip 

dengan batang pada tumbuhan tingkat tinggi yang berfungsi sebagai tempat 

terjadinya proses fotosintesis dan penyerapan unsure hara dari air. Blade 

mirip dengan daun, bentuknya bervariasidan berfungsi untuk fotosintesis, 

menyerap nutrient dari air dan untuk reproduksi. Selanjutnya dikatakan 

bahwa dalam ekosistem laut, rumput laut berperan penting dalam rantai 

makanan, karena dapatmemproduksi unsure-unsur organic dari unsure 

anorganik. Dalam bidang ekonomi budidaya termasuk dalam golongan 

produksi. Kalau seorang muslim bekerja dalam bidang produksi, maka itu 

tidak lain karena ingin memenuhi perintah Allah. Masyarakat pesisir yang 

melakukan penguasaan adalah nelayan yang melakukan budidaya rumput 

laut secara berkelanjutan dengan membuat batas-batas  Kapling terhadap 

wilayah pesisir untuk dijadikan wilayah pesisir untuk usaha budidaya 

rumput laut di Kabupaten Bulukumba. 

1.  Rumput Laut 

Sejak tahun 2700 SM, rumput laut telah dimanfaatkan sebagai   bahan 
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pangan manusia. Selanjutnya Perancis, Normandia dan Inggris  pada abad 

17 juga mulai memanfaatkan rumput laut terutama untuk pembuatan gelas. 

Namun, secara ekonomis baru dimanfaatkan di Cina, Jepang, dan Korea 

sebagai bahan obat-obatan, kosmetika, pakan ternak dan pupuk organik, 

terutama sebagai bagan  makanan.  Kebiasaan memakan rumput laut ini 

kemudian dibawa ketika mereka melakukan migrasi ke wilayah lain sehingga 

saat ini penggunaan rumput laut sebagai makanan telah menjadi suatu hal 

yang biasa di seluruh dunia.11 

Rumput laut (seaweeds) merupakan jenis  makroalga, organisme 

multiseluler yang membentuk biomassa banyak dijumpai di daerah intertidal 

atau payau dengan cahaya matahari yang cukup melekat pada substrat di 

daerah photic atau merupakan bentik dilaut. Rumput laut merupakan 

organisme eukariotik dan kompleks tetapi tidak memiliki spesialisasi 

struktur dan reproduksi seperti pada tanaman yang hidup di darat. Rumput 

laut merupakan bentuk primitif tanaman yang tidak memiliki daun, batang, 

dan akar yang sesungguhnya.  

Tubuh yang lengkap disebut thallus dapat berbentuk filamen, 

lapisan daun yang tipis atau giant kelp. Bagian-bagian rumput laut holdfast, 

stipe dan blade. Apabila dibandingkan dengan tanaman terestrial. Bagian 

holdfast (menyerupai bentuk akar. Stipe merupakan batang dari tanaman 

rumput laut dan blade merupakan bagian daun.12 Rumput laut atau seaweeds 

sangat popular dalam dunia perdagangan, dalam ilmu pengetahuan dikenal 

sebagai alga/algae. Alga atau ganggang terdiri atas empat kelas yaitu 

 
11Rose Dewa, “ Potensi Sumber Daya Rumput Laut”, Jurnal Harpodon Bornea Vol 5. 

No.2 ( 2018) 

12Bambang Priono, “ Budidaya Rumput Laut Dalam Upaya Peningkatan 
Industrilisisasi Perikanan”, ( Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan Budidaya, 
Jakarta Selatan), jurnal Vol. 8 No. 1 tahun 2013. Di akses pada tanggal 20 September 2023. 
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Rhodophyceae (ganggang merah), Phaeophyceae (ganggang coklat), 

Cholorophyceae (ganggang hijau), dan Cyanophyceae (ganggang hijau-biru).  

Rumput laut dikenal pertama kali di Cina kira- kira 2.700 SM. Pada 

masa tersebut, rumput laut digunakan untuk obat- obatan dan sayuran. 

Namun yang sering dibudidayakan diIndonesia adalah rumput laut hijau 

dan coklat, membudidayakan rumput laut  hijau.13 

    Budidaya rumput laut merupakan salah satu alternatif 

pemberdayaan masyarakat pesisir yang mempunyai keunggulan dalam hal: 

a. Produk yang mempunyai kegunaan yang beragam 

b. Terjadinya lahan untuk memproduksi 

c. Mudahnya teknologi produksi yang diperlukan   

 

B. Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah 

Pesisir 

Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan 

ekosistem laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut..Wilayah 

pesisir memiliki arti strategis karena merupakan wilayah peralihan antara 

ekosistem darat dan laut, serta memiliki potensi sumber daya alam dan jasa-

jasa lingkungan yang sangat kaya. Namun karakteristik laut tersebut belum 

sepenuhnya dipahami dan diintegrasikan secara terpadu. kebijakan 

pemerintah sektoral akhirnya menjadikan laut sebagai kolam sampah 

raksasa dari sisi sosial ekonomi. Pemanfaatan kekayaan laut masih terbatas 

pada kelompok pengusaha besar dan pengusaha asing. Nelayan sebagai 

jumlah terbesar merupakan kelompok profesi paling miskin di Indonesia 

 

13Noe Kasanah, Setyadi Triyanto, Tyas Ismi T, “ Rumput Laut Indonesia “  
( Yogyakarta : Gadjah Mada University Press Anggota IKAPI, 2018). 
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Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah 

Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara 

ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di 

laut. Wilayah ini sangat produktif dengan keberadaan estuaria, hutan bakau, 

padang lamun, terumbu karang serta sumber daya pesisir lainnya, sehingga 

sedemikian panjangnya pantai Indonesia merupakan potensi sumberdaya 

alam yang besar untuk pembangunan ekonomi. Laut merupakan suatu dunia 

tersendiri yang memiliki keanekaragaman bentuk dan kehidupan sangat 

kompleks yang ditemukan di permukaan hingga kedalaman lebih dari 1.000 

meter.Sebagai bangsa yang memiliki potensi kelautan yang sangat tinggi 

maka tak heranlah jika Pemerintah Indonesia semakin berinisiatif untuk 

menggalakkan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia guna 

meningkatkan sumber pemasukan bagi keuangan Negara. Luas perairan laut 

Indonesia di perkirakan sebesar 5,8 juta km dengan garis pantai terpanjang 

kedua di dunia setelah Kanada sepanjang 81.000 km atau 14 dari seluruh 

pesisir dunia. Wilayah perairan Indonesia yang merupakan 70 dari wilayah 

nusantara dengan 13.667 pulau memiliki potensi rumput laut yg cukup 

besar. Sementara Undang-undang Nomor Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa pemerintah daerah 

memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya alamnya masing- 

masing, termasuk wilayah pesisir dan laut. Konsep hukum tentang 

penguasaan perairan ( pesisir dan laut ) yang berkembang pada zaman 

Romawi adalah hak bersama seluruh umat manusia. berdasarkan konsep 

hukum ini pemanfaatan perairan terbuka bagi semua orang dalam artian 

bahwa semua orang untuk melayari laut dan menangkap ikan. Berdasarkan 

konsep ini berkembang pula konsep hukum luat tidak yang memiliki  res 
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nullius  Sehingga karena laut tidak ada yang memilikinya. Maka siapapun 

yang dapat menguasainya dapat pula memilikinya. Paham ini didasarkan 

pada konsep occupation dalam hukum perdata romawi.59 

Hal ini juga termasuk Pemerintah Kabupaten Bulukumba yang 

merupakan salah satu dari 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. 

Aturan tersebut memberikan hak kepada daerah untuk melakukan 

pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir sehingga dapat tumbuh, 

berkembang dan bersaing dengan daerah lain sesuai potensi yang ada pada 

wilayah tersebut. Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang No. 1 Tahun 2014, namun dalam implementasinya masih 

terdapat kendala misalnya terkait kelembagaan dalam pengelolaan taman 

nasional yang menurut Pasal 78A. 

Undang-Undang No 1 Tahun 2014 sudah mengamanatkan bahwa 

kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk 

suaka alam dan kawasan pelestarian alam yang berada di wilayah pesisir. 

Pulau-pulau kecil dalam bentuk Taman Nasional/Taman Nasional 

Laut, suaka Margasatwa, dll diserahkan pengelolaannya dari Kementerian   

Kehutanan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan,namun dalam prakteknya 

di lapangan masih dikelola oleh PHKA (KLHK); adapula konflik antara 

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dengan 

Undang-Undang No. 27 jo Undang-Undang No.1 Tahun 2014 terkait 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir 

dan Pulau-Pulau Kecil (RZWPPK) dimana dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-

Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang menjelaskan bahwa 

rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) 
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huruf b ditetapkan dengan peraturan daerah. 

 
C. Teori Negara Kesejahteraan  ( Walfare State ) 

Konsep welfare state ini adalah sebuah gagasan negara yang 

menggunakan sistem pemerintahan yang demokratis yang bertanggung 

jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya. Program ini bertujuan untuk 

mengurangi penderitaan masyarakat seperti kemiskinan, pengangguran, 

gangguan kesehatan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, suatu negara yang 

menerapkan konsep negara welfare state mempunyai kebijakan publik yang 

bersifat pelayanan, bantuan, perlindungan atau pencegahan pada masalah 

sosial.14 Negara Inggris adalah negara yang pertama-tama mempunyai ide 

konsep kesejahteraan sosial, yaitu antara Tahun 1300 sampai dengan 

pertengahan tahun 1800. 

Inggris menerapkan Poor Law (Undang-Undang Kemiskinan), undang-

undang ini diterbitkan karena krisis akibat dampak perang yang 

mengakibatkan banyak terjadinya kelaparan, kemiskinan, penyakit dan 

kebodohan yang terjadi dimana-mana. Kemudian sistem feudal mengalami 

kegagalan, dan bersamaan dengan itu tidak terdia bantuan. Pada Tahun 1349 

bahkan terjadi musibah yang terkenal dengan sebutan Black Death dimana 

pada tahun itu banyak sekali korban yang mati dan berakibat berkurangnya 

populasi penduduk, maka raja Edward kemudian membuat undang-undang 

(poor Law) yang mengatur masalah pekerja dengan difokuskan pada. Para 

gelandangan dan pengemis.  

 Kemudian tahun 1601 ratu Elizabeth I menerapkan Poor Law dan ini 

sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan sosial rakyat Inggris dan dikenal 

 
14Miftachul huda, 2013, Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar, 

Yogyakarta, Pustaka Pelajar, h. 73. 
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dengan Elizabeth Poor Law of 1601. Kemudian pada saat jaman Reneisance 

menimbulkan benih-benih revolusi industri dan terjadilah gelombang 

urbanisasi yang tinggi, dan keadaan ini ternyata menimbulkan berbagai 

persoalan, sehingga mendorong pihak kerajaan untuk memberi bantuan, 

yaitu dengan membagi Poor Law menjadi dua kategori; Worthy Poor dan 

Unworthy Poor. Kategori worthy poor bagi mereka yang tidak memiliki 

peluang untuk dapat bekerja, keadaan ini wajar jika mereka hidup dalam 

kemiskinan misalnya, orang lanjut usia, buta,orang cacat, orang tua tunggal 

dan anak-anak, maka kelompok ini yang mendapat bantuan dari kerajaan 

Inggris, berupa penempatan di rumah miskin, mendapat pelayanan 

mendasar untuk kebutuhan hidup.  

Kategori Unworthy Poor, mereka miskin karena kemalasan, pemabuk, 

judi dan tidak mau bekerja sementara itu mereka mempunyai kemampuan 

untuk bekerja, maka ketegori ini dianggap tidak pantas mendapatkan 

bantuan.dari kerajaan. Bahkan mereka diwajibkan mencari pekerjaan untuk 

memenuhi kehidupannya, bahkan pemerintah menganjam penjara bagi 

mereka yang menolak mencari pekerjaan. Mereka dianggap mampu bekerja 

dikirim ke panti untuk mendapat pembinaan dan disalurkan untuk menjadi 

buruh-buruh di suatu lembaga yang dapat memberi kerja. Poor Law ini 

diyakini sebagai tonggak sejarah berdirinya negara kesejahteraan atau 

welfare state. Kemudian konsep negara Welfare State ini juga dirintis oleh 

negara Jerman di bawah kepemimpinan Otto Von Bismarck pada tahun 1850-

an, dan model ini mengacu pada peranan negara yang aktif dalam mengurus, 

mengelola dan menorganisir perekonomian, yang di dalam mencakup 
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tanggung jawab negara dalam menjamin adanya pelayanan.15 Kesejahteraan 

dasar bagi warga masyarakatnya. Intinya bahwa negara berupaya 

menggunakan kebijakan sosial sebagai sarana dalam melakukan penataan 

ulang pola-pola hubungan warga negaranya, serta berupaya menghapuskan 

kesenjangan kelas yang ada.Sedangkan untuk mewujudkan negara welfare 

state itu dibutuhkan 4 persyaratan, yaitu adanya: 1. Social citizenship; 2. Full 

democracy; 3. Modern industial relation system; dan 4. Rights to education dan 

mass education expansion of modern. Di samping itu, negara yang berkonsep 

negara kesejahteraan ini mengharuskan negara itu harus stabil dalam 

pemerintahannya di segala bidang.  

Hak yang cukup bebas ini kemudian merambah kerana privat yang 

termanifestasikan dalam bentuk kebijakan-kebijakan atau peraturan - 

peraturan. Namun demikian, paham negara kesejahteraan (welfare state) 

dalam bentuk sosialisme pada pertengahan abad 20 mulai runtuh yang  

ditandai dengan pecahnya Negara Uni Soviet. Hal ini memunculkan paham 

baru yang disebut dengan neo-liberalisme, yaitu sebuah paham yang lahir 

sebagai respon logis terhadap kegagalan sebuah negara dalam membangun 

kesejahteraan, maka konsep neo-liberalis mempunyai tujuan untuk 

mengurangi lagi peran negara yang dirasa terlalu besar, sehingga muncul 

pemikiran pemikiran privatisasi, yaitu penyelenggara negara harus 

mengembalikan berbagai urusan publik kepada publik dan tidak lagi diurus 

oleh negara. Oleh sebab itu, negara harus menyediakan ruang-ruang 

partisipasi publik yang luas supaya rakyat dapat beraktifitas di dalam 

melaksanakan urusan-urusan publik. Indonesia adalah salah satu penganut 

 

15Edi Suharto, 2016, Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia, Menggagas 
Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan, Bandung, Alfabet 
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konsep negara hukum yang meterial yang juga mengadopsi. 

Konsep-konsep negara welfare state, dan secara implisit bisa dijumpai 

pada penjelasan umum Undang-Undang Dasar 45 serta jika ditelisik secara 

keseluruhan isi dari Undang-Undang Dasar 45 dapat ditarik keseimpulan 

bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum yang material ataunegara 

dengan konsep wakfare state dimana negara mempunyai tanggung jawab 

mutlak untuk memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan 

sosial bagi seluruh warga negaranya.  sosial dan ekonomi masyarakat. Model 

ini kemudian diterapkan di negara- negara seperti Swedia, Finlandia, 

Norwegia dan Denmark. 

1. Model Koorporasi (Bismark)  

Model ini seperti model    Institution/universal, dan sistem jaminan 

sosialnya juga dilakukan secara melembaga dan luas, tetapi yang cukup 

memberi perbedaan adalah kontribusi terhadap berbagai jaminan sosial 

berasal dari tiga pihak, yaitu pemerintah, dunia usaha dan buruh (pekerja).  

Dimana pelayanan jaminan sosial diselenggarakan  oleh negara dan 

diberikan kepada mereka yang bekerja atau yang mampu memberikan 

konstribusi melalui skema asuransi. Konsep ini dianut oleh negara-negara 

Jerman dan Austria 

2. Model Residual 

Model seperti ini, menerapkan pelayanan yang selektif dan 

dipengaruhi paham konservatif dan didorong oleh idielogi Neo-liberal dan 

pasar bebas. Negara memberi pelayanan sosial, khususnya kebutuhan dasar, 

dan ini diberikan terutama kepada kelompok-kelompok yang kurang 

beruntung (disadvantaged groups), yaitu kelompok orang miskin, 

penganggur, penyandang cacat, dan orang lanjut usia yang tidak kaya. Model 
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ini model institusional/universal yang memberikan pelayanan sosial 

berdasar hak warga negara dan memiliki cakupan yang luas.16 Tetapi seperti 

di jalankan di Inggris, jumlah tanggungan dan pelayanan relatif kecil dan 

berjangka pendek dari pada model institusion/universal. Perlindungan sosial 

dan pelayanan secara temporer dan diberikan secara ketat dan efisien, serta 

dalam waktu singkat. Jika sudah dirasa cukup akan segera diberhentikan. 

Model ini dianut oleh negara-negara Aglo-Saxson meliputi Inggris, Amerika 

Serikat, Australia dan New Seland. 

3. Model Minimal. 

 Model minimal ini ditandai dengan pengeluaran pemerintah untuk 

pembangunan social yang sangat kecil. Program jaminan sosial dan 

kesejahteraan diberikan secara sporadis, parsial dan minimal dan umumnya 

diberikan kepada pegawai negeri, anggota ABRI dan pegawai swasta yang 

mampu membayar premi. Model ini pada umumnya memberikan anggaran 

sangat kecil dalam belanja sosial, karena negara tersebut masih tergolong 

Negara miskin atau bahkan tidak memili political wiil terhadap pembangunan 

dibidang sosial, sehingga pelayanan sosial diberikan secara sporadis, 

temporal dan minimal. Model ini dianut oleh negara-negara latin seperti; 

Brazil, Italia, Spanyol, Chilie, sedangkan di kawasan Asia seperti negara 

Srilanka, Filipina, Korea Selatan dan Indonesia. 

 
D. Pengertian Wilayah Pesisir 

Sumber daya pesisir dan lautan yang potensi dikembangkan lebih 

lanjut. Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan bagian dari sumber 

 

16Nurhadi, 2007, Mengembangkan Jaminan Sosial, Mengetaskan Kemiskinan, 
Yogyakarta, Media Sosial, h. 146. 
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daya alam yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan 

kekayaan yang dikuasai oleh negara, yang perlu dijaga kelestariannya dan 

dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik bagi generasi 

sekarang maupun bagi generasi yang akan datang. Wilayah Pesisir dan 

Pulau-Pulau Kecil memiliki keragaman potensi Sumber Daya Alam yang 

tinggi, dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, 

lingkungan, dan penyangga kedaulatan bangsa. Oleh karena itu, perlu 

dikelola secara berkelanjutan dan berwawasaan global dengan 

memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat, dan tata nilai bangsa 

yang berdasarkan norma hukum nasional. Wilayah laut dan pesisir beserta 

sumber daya alamnya memiliki makna strategis bagi pengembangan 

ekonomi Indonesia karena dapat diandalkan sebagai salah satu pilar 

pengembangan ekonomi nasional. Disamping itu, fakta-fakta yang telah 

dikemukakan beberapa ahli dalam berbagai kesempatan, juga 

mengindikasikan hal yang serupa. Fakta-fakta tersebut antara lain adalah. 

1. Secara sosial, wilayah pesisir dihuni tidak kurang dari 110 juta jiwa atau 

60% dari penduduk Indonesia yang bertempat tinggal dalam radius 50 km 

dari garis pantai. dapat dikatakan bahwa wilayah ini merupakan cikal bakal 

perkembangan urbanisasi Indonesia pada masa yang akan datang. 

2. Secara administratif kurang lebih 42 daerah kota dan 18 daerah kabupaten 

berada dipesisir. dimana dengan adanya otonomi daerah masing-masing 

daerah otonomi tersebut memiliki kewenangan yang lebih luas dalam 

pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir. 

3. Secara fisik, terdapat pusat-pusat pelayanan social-ekonomi yang tersebar 

mulai dari sabang hingga merauke, dimana didalamnya terkandung berbagai 

asset social (Social Overhead Capital)dan 28 ekonomi yang memiliki nilai 
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ekonomi dan financial yang sangat besar. 

4. Secara ekonomi, hasil sumber daya pesisir telah memberikan konstribusi 

terhadap pembentukan PDB nasional sebesar 24 % pada tahun 1989. Selain 

itu, pada wilayah ini juga terdapat berbagai sumber daya masa depan ( future 

resources ) dengan memperhatikan berbagai potensinya yang pada saat ini 

belum dikembangkan secara optimal, antara lain potensi perikanan yang saat 

ini baru sekitar 58,5% dari potensi lestarinya yang termanfaatkan.  

5. Wilayah pesisir di Indonesia memliki peluang untuk menjadi produsen 

(exporter) sekaligus sebagai simpul transportasi laut di wilayah Asia Pasifik. 

Hal ini menggambarkan peluang untuk meningkatkan pemasaran produk-

produk sektor industry Indonesia yang tumbuh cepat ( 4%-9% ). 

6. Selanjutnya wilayah pesisir juga kaya akan beberapa sumber daya pesisir 

dan lautan yang potensi dikembangkan lebih lanjut. 

 Pengelolaan wilayah pesisir, memerlukan pengaturan secara terpadu 

agar potensi sumber daya alam yang ada dapat dikembangkan dan 

dimanfaatkan bagi pembangunan daerah dan nasional secara berkelanjutan. 

Pembangun tersebut tidak boleh mengorbankan kepentingan generasi yang 

akan dating dalam memenuhi kebutuhan sumber daya pesisir generasi saat 

ini, yang diyakini bangsa Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha 

Esa.Mengingat potensi kawasan pesisir yang memiliki keunggulan yang 

spesifik dan sangat menguntungkan untuk pengembangan usaha yang 

sekaligus biasa mendatangkan kerugian, seperti resiko kerusakan 

lingkungan, maka dalam pengelolaan pesisir yang efektif harus dapat 

mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan. wilayah pesisir usaha 

budidaya rumput laut bersifat saling percaya ( kebiasaan ) di Kabupaten 

Bulukumba Kecamatan Bonto bahari  untuk pelaksanaan gadai atas wilayah 
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pesisir untuk usaha budidaya rumput laut atas dasar saling percaya antara 

pemberi gadai dengan penerima gadai setelah terjadi teraksaksi gadai maka 

penerima gadai berhak mengelola dan mengambil hasil dari lahan usaha 

budidaya rumput laut yang tergadai tersebut. Sedangkan yang seharusnya 

adalah milik bersama yang berarti bahwa setiap orang harus mendapat 

jaminan untuk dapat dengan leluasa mengambil manfaat dari wilayah pesisir, 

sehingga tidak seorangpun yang dapat mengakui laut sebagai kepemilikan 

tunggal karena dapat menghalangi orang lain untuk memperoleh kegunaan 

dari laut. Desa pesisir tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan desa 

di wilayah daratan. Perbedaan ini tidak hanya tentang persoalan ekologi dan 

geografis, namun sangat terkait dengan karakteristik ekonomi dan sosial 

budaya. Secara geografis, desa pesisir berada di perbatasan antara daratan 

dan lautan. Desa pesisir memiliki akses langsung pada ekosistem pantai 

(pasir dan batu), rumput laut, mangrove, estuaria, padang lamun, serta 

terumbu karang. 

Wilayah pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dengan laut. Ke 

arah darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun 

terendam air yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, 

angin laut dan perembesan air asin. Sedangkan ke arah laut, wilayah pesisir 

mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi 

di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan 

karena kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan 

pencemaran.17  

 

17Supriharyono,Pelestarian Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Wilayah Pesisir 
Tropis,Gramedia Pustaka Ulama,Jakarta,2017 h. 1  

18 M. S Wibisono,Pengantar IImu Kelautan,Grasindo,Yogyakarta,2016, h. 39 
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Batas wilayah pesisir hanyalah garis khayal yang letaknya ditentukan 

oleh kondisi dan situasi setempat. Di daerah pesisir yang landai dengan 

sungai besar, garis batas ini dapat berada jauh dari garis pantai. Sebaliknya di 

tempat yang berpantai curam dan langsung berbatasan dengan laut dalam 

wilayah pesisirnya akan sempit. 

Pengertian pesisir juga bisa dijabarkan dari dua segi yang berlawanan, 

yakni dari segi daratan dan dari segi laut. Dari segi daratan, pesisir adalah 

wilayah daratan sampai wilayah laut yang masih dipengaruhi sifat-sifat 

darat (seperti: angin darat, drainase air tawar dari sungai, sedimentasi). 

Sedangkan dari segi laut, pesisir adalah wilayah laut sampai wilayah darat 

yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut (seperti: pasang surut, salinitas, 

intrusi air laut ke wilayah daratan, angin laut).18 Berdasarkan Pasal 1 angka 2 

UU PWP&PPK, pengertian wilayah pesisir tersebut adalah: ”Wilayah Pesisir 

adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi 

oleh perubahan di darat dan laut”. Dengan demikian berdasarkan UU 

PWP&PPK, Indonesia menggunakan pendekatan secara ekologis yang 

menyatukan wilayah daratan dan lautan yang mempunyai keterkaitan secara 

ekologis, termasuk di dalamnya ekosistem pulau kecil dan perairan di antara 

satu kesatuan pulau-pulau kecil. Dasar pemikiran dibuatnya undang-undang 

ini adalah terdapat kecenderungan bahwa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau 

Kecil yang rentan mengalami kerusakan akibat aktivitas orang dalam 

memanfaatkan sumber dayanya atau akibat bencana alam. 

Selain itu akumulasi dari berbagai kegiatan eksploitasi yang bersifat 

parsial/sektoral di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil atau dampak 

kegiatan di hulu wilayah pesisir yang didukung peraturan perundang-
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undangan yang ada sering menimbulkan kerusakan Sumber   Daya Pesisir dan 

Pulau-Pulau Kecil.19 Keunikan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang 

rentan berkembangnya konflik dan terbatasnya akses pemanfaatan bagi 

masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, perlu dikelola secara baik agar 

dampak aktivitas manusia dapat dikendalikan   dan sebagian wilayah pesisir 

dipertahankan untuk konservasi. 

Tujuan penyusunan undang-undang ini adalah : 

a. Menyiapkan peraturan setingkat undang-undang mengenai Pengelolaan 

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil khususnya yang menyangkut 

perencanaan, pemanfaatan, hak dan akses masyarakat, penanganan 

konflik, konservasi, mitigasi bencana, reklamasi pantai, rehabilitasi 

kerusakan pesisir, dan penjabaran konvensi-konvensi internasional 

terkait;  

b. Membangun sinergi dan saling memperkuat antar lembaga pemerintah 

baik di pusat maupun di daerah yang terkait dengan pengelolaan wilayah 

pesisir sehingga tercipta kerja sama agar mencegah serta memperkecil 

konflik pemanfaatan dan konflik kewenangan antar kegiatan di wilayah 

pesisir dan pulau-pulau kecil; serta 

c. Memberikan kepastian dan perlindungan hukum serta memperbaiki 

tingkat kemakmuran masyarakat pesisir dan pulau pulau kecil melalui 

pembentukan peraturan yang dapat menjamin akses dan hak-hak 

masyarakat pesisir serta masyarakat yang berkepentingan lain, termasuk 

pihak pengusaha. 

 

 
 

19M. S Wibisono,Pengantar IImu Kelautan,Grasindo,Yogyakarta,2018, h. 39 
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E. Hukum Islam 

Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam yaitu 

hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba hambanya di 

dunia dan di akhirat. Hukum Islam (Islamic Law), atau yang dikenal dengan 

istilah Syariah (Jalan yang benar). Hukum Islam atau syariah berperan 

penting terutama dalam wilayah-wilayah hukum yang di atur secara rinci 

dalam sumber-sumber hukum islam, terutama dalam wilayah hukum 

keluarga dan hukum waris dan sampai taraf tertentu dalam wilayah hukum 

pidana. Membedakan antara aturan agama dan aturan hukum tidaklah selalu 

mudah bagi umat Islam, sebab mereka menganggap agama dan hukumadalah 

satu. Dengan cara yang sama ilmu sulit dipisahkan dengan teologi, hukum 

islam memuat sejumlah firman dan larangan yang sebenarnya tidak ada 

hubungannya dengan sanksi hukum yang sebenarnya, sehingga di mata 

bangsa barat, firman dan larangan itu lebih termasuk ranah agama dan 

moral.20 Sumber hukum Islam primer dan fundamental berasal dari Tuhan  

(Al-Qur’an) dan dari Rasul Nya (Sunnah), keduanya dianggap oleh umat 

Islam sebagai hukum terakhir dan sempurna yang kelak suatu saat nanti 

pasti diakui dan dianut oleh seluruh umat manusia. Hukum Islam dalam 

kenyataannya bisa menjadi system, aturan yang luar biasa fleksibel dalam 

segala keadaan bila pengadilan atau otoritas yang menafsirkan 

danmenerapkannya berupaya mencapai fleksibilitas. 

Perkataan yang diturunkan oleh Allah dalam definisi di atas 

menunjukkan bahwa hukum islam itu ciptaan Allah, bukan ciptaan manusia. 

Hal ini karna yang berhak dan berwenang membuat hukum adalah Allah. 

Allah mempunyai hak perogratif untuk membuat dan menciptakan Hukum, 

 
20Andi Safriani. “Hakikat Hukum dalam Perspektif Perbandingan Hukum”. Jurisprudentie 

vol. 5, no. 2 (2018). 
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yaitu antara lain menghalalkan sesuatu dan mengharamkan yang lainya, Jika 

Rasulullah SAW, itu juga menghalalkan dan mengharamkan sesuatu 

sebagaimana Allah Lakukan, hal itu karna Allah juga memberi beliau 

kewenangan dan Allah juga yang memerintahkan Umat Islam untuk menaati 

beliau. Allah berfirman dalam Q.S  An-Nahl/ 16:14, yang berbunyi: 
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Terjemahnya: 

“Dialah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat 
memakan daging yang segar (ikan) darinya dan (dari lautan itu) kamu 
mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu (juga) melihat 
perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-
Nya, dan agar kamu bersyukur”.21 

 

Setiap muslim memahami betul bahwa agama mengatur segala aspek 

kehidupan dan tidak ada dikotomi antara wilayah politik, agama, dan sosial 

sehingga Islam juga merupakan norma hukum, norma bermasyarakat dan 

bernegara. Dalam konteks pluralitas masyarakat Indonesia sangat   

dimungkinkan terjadinya benturan norma (coalition of norm), sebagai 

contoh, terjadinya kontradiksi antara hukum Islam dengan hukum positif 

bahwa seseorang yang terikat pernikahan kemudian melakukan perzinahan 

menurut hukum Islam harus dirajam atau dilempar dengan batu sampai mati 

dan apabila pelaku zina belum terikat pernikahan dihukum cambuk 

sebanyak seratus kali. Penerapan sanksi hukum tersebut tidak dibenarkan 

menurut hukum positif Peranan hukum dalam konsep Islam ternyata hukum 

merupakan salah satu dari sekian banyak model untuk membangun 

masyarakat agar tidak menjurus atau terjerumus kedalam dunia kriminal 

 

21Departemen Agama RI,Al-quran dan terjemah,(Depok;PT tiga serangkai,2016),h.78 
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atau berkubang dengan dosa. Menurut Pendapat seorang pemikir Islam 

Yusuf Qadrawi mengemukakan bahwa: 

“Islam bukanlah hukum dan perundang-undangan belaka, tetapi Islam adalah 

akidah yang menafsirkan kehidupan, ibadah yang mendidik jiwa, akhlak yang 

membersihkan kotoran hati, pemahaman yang menjernihkan  persepsi, nilai-

nilai yang mengangkat martabat manusia, dan etika yang memperindah 

kehidupan”. 

 Sebelum sampai pada keputusan untuk penggunaan norma-norma 

hukumnya, Islam menyiapkan perangkat lainnya, karena ia bukanlah sebuah 

system yang kering seperti kandungan hukum yang ada, tetapi jauh lebih dari 

itu merupakan syariat, dakwah, pengarahan (Taujih), pembinaan (Tarbiyah), 

dorongan (tarqib), sekaligus ancaman (tarhib). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Etika Penelitian 

1. Authorship 

 Orang-orang yang namanya layak untuk dimasukkan dalam daftar 

penulis hanyalah mereka yang memberikan intellectual contribution secara 

langsung dalam bermanfaat selama proses penelitian berlangsung. 

2. Plagiarisme 

Plagiarisme adalah tindakan  mengambil ide, tulisan, kata, kalimat, 

data, gambar, milik orang lain dan menyajikan sedemikian rupa seolah-olah 

itu merupakan milik atau ide plagiator tersebut.  

Upaya untuk menghindarkan terjadinya  plagiarisme sangat mudah 

karena hanya diperlikan dua langakah sederhana yaitu melakukan 

paraphrasing dan mencantukan sumbernya.paraprasing ialah menuliskan 

kembali ide/tulisan yang asli dengan kata-kata/kalimat penulis sendiri. 

Terkadang sekali bila dirasakan perlu menuliskan seluruh kalimat atau 

paragraf yang sepenuhnya sama dengan tulisan asli yang berasal dari penulis 

lain, maka bagian yang dikutip bulat-bulat itu arus ditempatkan di antara 

tanda kutip. 

3. Peer Reviewer 

 Suatu jurnal ilmiah yang baik tentu mempunyai mitra bestari 

(peerreviewers) yang akan menilai kekayaan suatu menuskrip untuk di 

publikasi. Mitra bestari yang baikkan membuat penilaian yang obyektif dan 

independen mengenai kelayakan diterima tidaknya suatu manuskrip 

berdasarkan kelayakan (feasiblity), daya tarik (interresting), adanya unsur 
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kebaruan (novelty), nilai etika (ethics), dan relevansi dengan masalah 

kesehatan yang terdapat dalam suatu populasi. 

 
B. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

 Terkait dengan jenis penelitian dalam proposal ini, jika ditinjau dari 

rancangan penelitian maka dapat digolongkan ke penelitian kualitatif, yaitu 

menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau 

kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara 

suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.22 

Metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpetasi yang 

tepat. Penelitian deskriptif ini mempelajari masalah-masalah dalam 

mahasiswa, serta tata cara yang berlaku dalam mahasiswa serta situasi-

situasi tertentu termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, 

pandangan-pandangan, serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-

pengaruh dari fenomena.23 

2. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi penelitian yang menjadi sasaran peneliti adalah 

Kecematan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. 

Lokasi tersebut dipilih dengan alasan peneliti menemukan sebuah fenomena 

pola perilaku masyarakat dan beberapa subjek penelitian yang sesuai dengan 

fokus penelitian. 

 

 

 

22Amiruddin dkk, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Pers, 
2016), h. 223-225. 

23Sumadi Suryabarta, Metdodologi Penelitian ( Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 
2016), h. 75 



35 
 

 
 

3. Pendekatan Penelitian 

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu 

pengamatan, wawancara, atau penelaan dokumen.24 Penulisan memilih jenis 

pendekatan ini karena adanya pertimbangan, yaitu menyesuaikan metode 

kualitatif lebih muda jika berhadapan langsung dengan kenyataan yang ada. 

Dengan penedekatan ini penelitian biasa menyajikan secara langsung hakikat 

hubungan antara penelitian dan responden, dan pendekatan ini juga lebih 

peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh 

bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. 

Saifullah mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai kemampuan 

untuk melakukan pengamatan secara cermat untuk mendapatkan data yang 

sahih dan andal serta kecakapan untuk berinteraksi dan beradaptasi dengan 

baik dengan komunitas masyarakat yang diamati dan diwawancarai.25 

Nusation mendeskripsikan penelitian kualitatif sebagai penelitian 

yang memiliki sejumlah karakter yang memungkinkan seorang peneliti 

memperoleh informasi dari observasi wawancara dan partisipasi langsung.5 

Karena penelitian sendiri adalah instrument dengan tujuan memperoleh 

pemahaman yang mendalam terhadap suatau permasalahan berkaitan 

pemanfaatan dan pengelolaan rumput oleh masyarakat Kec. Bonto Bahari 

(Study Komparatif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang 

pengelolaan wilayah pesisir dengan Hukum Islam) yang ditemukan langsung 

oleh peneliti pada saat melakukan kegiatan penelitian di lapangan. 

 
 

 

24Lexy  J, Moleong, Metode Penelitian Kualitatif ( Bandung : Remaja Rosdakarya, 
2018), h. 405- 410  

25Warul Walidin dkk, Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory 
(Malang: FTK Ar-Raniry Press, 2018). 
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C. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut 

diperoleh.26 Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu sumber 

data primer dan sumber data sekunder. 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama, yaitu 

data yang diperoleh langsung dari pernyataan mahasiswa. Data tersebut 

diperoleh melalui pengamatan atau observasi dan wawancara tentang 

Pemanfaata dan Pengelolaan Rumput Laut Oleh Masyarakat Kec. Bonto 

Bahari (Study Komparatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang 

Pengelolaan Wilayah Pesisir Dengan Hukum Islam). 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah suatu data yang dijadikan sebagai pendukung 

data pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber data yang mampu 

memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data 

pokok. Adapun sumber data yang mendukung dan melengkapi data sekunder 

adalah berupa buku, jurnal, dan pustaka lain yang berkaitan dengan tema 

penelitian.7 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun mengenai teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Wawancara 

Wawancara merupakan suatu proses interaksi untuk mendapatkan 

informasi secara langsung dari informan, metode ini digunakan untuk 

 

26Soerjono dkk, Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan(Jakarta: 
Rineka Cipta, 2017), h. 120-127. 
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menilai keadaan seseorang dan merupakan tulang punggung suatau 

penelitian survei-surveinya tanpa wawancara maka akan kehilangan 

informasi yang valid dari orang yang menjadi sumber data utama dalam 

penelitian27. Adapun informan yang dipilih oleh penulis dalam melengkapi 

data proposal ini adalah Pemanfaatan dan Pengelolaan Rumput Laut oleh 

Masyarakat Kec. Bonto Bahari yang digunakan adalah wawancara bebas atau 

wawancara tak berstruktur yaitu wawancara yang tidak didasarkan 

sebelumnya. Hal ini dilakukan guna mendapatkan hasil atau data yang lebih 

lengkap dan sestematis atas data terkait dengan Pemanfaatan dan 

Pengelolaan Rumput Laut oleh Masyarakat kec. Bonto Bahari (Study 

Komperatif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dengan Hukum Islam). 

2. Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti 

mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala subjek yang 

diteliti. Dalam penenlitian ini akan melakukan observasi atau pengamatan 

terhadap lokasi penelitian, dan orang-orang yang terkait dengan objek 

penelitian. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi dari asal dokumen yang artinya barang-barang tertulis 

seperti buku, majalah, catatan dan lain-lain misalnya profil yang dibutuhkan, 

yang berkaitan dengan permasalahan peneliti ini. Data yang diperoleh dari 

dokumentasi ini merupakan data sekunder sebagai data primer. 

 
 

27Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan (Jakarta: Rineka 
Cipta, 2018), h. 107 
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E. Teknik Analisis Data 

Tahap analisis data merupakan tahap yang paling menentukan. Sebab 

pada tahap inilah seorang peneliti harus mampu menelaah semua data yang 

diperoleh baik data primer maupun data sekunder. Analisis data ini 

berdasarkan pada data yang diperoleh dan telah terkumpul dari hasil 

penelitian yang diklarifikasikan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan 

penelitian. Selain itu, analisis data dapat diberi arti sebagai makna yang 

berguna dalam memecahkan masalah penelitian itu sendiri. Penelitian ini 

menggunakan metode pengolahan data dengan langkah- langkah sebagai 

berikut: 

1. Pengecekan (Editing) Data 

Pengecekan (editing) adalah pengecekan kembali semua data yang 

diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta 

relevansinya dengan kelompok data lain. Proses editing diharapkan mampu 

meningkatkan kualitas data yang hendak diolah dan dianalisis, karena bila 

data yang dihasilakn berkualitas, maka informasi yang dibawa pun juga ikut 

berkualitas. Proses pengecekan difokuskan terutama pada aspek 

kelengkapan dan akurasi data, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansi 

antara data yang satu dengan lainnya untuk mengetahui apakah data-data 

yang telah terkumpul tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan 

permasalahan yang sedang diteliti atau belum, dan untuk mengetahui apakah 

diantara data-data yang telah terkumpul tersebut terdapat data-data yang 

palsu, serta apakah data-data tersebut ada yang perlu dikurangi atau perlu 

ditambah dalam rangka mengefektifkan data-data penelitian yang 

dibutuhkan. 
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2. Pengelompokan (Classifiyng) Data 

Pengelompokan (classifying) adalah menyusun dan sistematis data-

data yang diperoleh dari para informan kedalam pola tertentu guna 

mempermuda pembahasan yang berkaitan dengan penelitian yang 

dilakukan.kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk 

memperoleh kesimpulan. 

3. Kesimpulan (Concluding) 

Setelah proses analisis (analysing) atas data-data selesai, kemudian 

dilakukan concluding yaitu pengambilan kesimpulan dari suatu proses 

penulisan yang menghasilkan suatu jawaban.28 Atau pengambilan 

kesimpulan dari data-data yang telah diolah berdasarkan langkah-langkah 

sebagaimana tersebut di atas, dengan tujuan untuk mendapatkan suatu 

jawaban dari hasil penelitian. 

4. Pemeriksaan (Verifying) Data 

Setelah diklarifikasikan, selanjutnya data harus menjalani proses 

verifying, yaitu sebuah langkah dan kegiatan yang dilakukan pada sebuah 

penelitian untuk memeperoleh data dan informasi dai lapangan dan harus di-

cross check kembali agar validitasnya dapat diakui oleh pembaca.29 Hal ini 

sangat penting dilakukan untuk menjawab pertayaan dalam penelitian atau 

menguji hipotes.30 

 

 
28Awal Kusuma dan Nana Sudjana, Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi 

(Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000), h. 85 
29Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survai (Jakarta: 

Pustaka LP3ES, 1981), h. 252-253. 
30Soerjono dan Abdurrohman, Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan 

Penerapan(Jakarta: PT. Rieneka Cipta, 1997), h. 30 
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5. Analisis Data (Interprestasi) 

Setelah proses pengecekan ulang (verifikasi) data selesai, kemudia 

peneliti melakukan analisis (analysing) atas data-data tersebut dengan 

menggunakan teoti- teori yang telah dipaparkan di bab II. Hail ini dilakukan 

untuk memahami apakah data-data penelitian yang telah terkumpul tersebut 

memiliki relevansi dengan teori-teori yang telah ada atau tidak, lebih dari itu 

analisis data dilakukan untuk memahami makna-makna (meaning) dari 

peristiwa yang akan diteliti. Proses ini sangat penting dalam penelitian 

kualitatif yang harus selalu disandingkan dengan upaya interpretative. 

Analysing adalah penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca 

dan diinterpretasikan. Dalam data kualitatif, analisis data sebenarnya 

dilakukan secara terus menerus dari awal sampai akhir penelitian, dengan 

menggunakan metode induktif, karena prinsip pokok penelitian jenis in 

adalah menemukan teori (generalisasi) dari data. Adapun analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu 

analisis yang menggambarkan keadaan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Kabupaten Bulukumba 

1. Sejarah Kabupaten Bulukumba 

Sejarah dunia dan sejarah  nasional tetapi juga mempelajari sejarah 

daerahnya yaitu sejarah bulukumba. Menurut sejarah nama Bulukumba 

Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bulukumba tidak hanya mempelajari 

dimulai dari pertikaian antara dua kerajaan besar di Sulawesi selatan,yaitu 

kerajan Gowa (Makassar) dan kerajaan Bone (Bugis). 

Peristiwa tersebut terjadi yaitu sekitar abad ke-17 Masehi di pesisir 

pantai yang bernama ‘’Tana kokkong’’ yang diberi arti tanah yang ada dalam 

genggaman di tempat itulah utusan dari Raja Gowa dan Raja Bone bertemu. 

Mereka melakukan perundingan secara damai dan menetapkan batas 

wilayah dan pengaruh kerajaan masing-masing.sebuah bukti yang bernama 

“Bangkeng buki’’ (kaki bukit) yang merupakan barisan lereng bukit dari 

gunung Lompobattang diklain  dan diakui oleh pihak Kerajaan  Gowa sebagai 

batas wilayah  kekuasaannya mulai dari wilayah kindang sampai ke wilayah 

bagian timur. Akan tetapi pihak dari kerajaan Bone bersikeras 

mempertahankan “Bangkeng Buki’’  yang merupakan barisan lereng bukit 

dari Gunung Lompobattang diklaim dan diakui oleh pihak Kerajaan Gowa 

sebagai batas wilayah kekuasaan mulai dari wilayah sampai ke wilayah 

bagian timur. Akan tetapi pihak dari kerajaan Bone mengatakan “Bulu’ku 

mupa” yang mempunyai arti masih gunung saya. Kata itulah yang kemudian 

dipakai sebagai nama daerah sengketa antara Kerajaan Gowa dan Kerajaan 

Bone. Kata “Bulu’ku mupa’’ inilah yang mengalami perubahan kata dan 
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penyebutan menjadi Bulukumba dan kemudian menjadi nama Bulukumba 

karena lidah orang Gowa (Makassar) sulit mengucapkan kata’’Bulu’ku mupa’’, 

akhirnya mereka menyebutnya dengan kata “Bulukkumba” yang kemudian 

berubah menjadi “Bulukumba”. 

Sedangkan dari pihak orang Bone (Bugis) juga kesulitan menyebutkan 

kata “Bulukkumba” atau “Bulukumba” sehingga mereka menyebutnya kata  

“Bulukumpa”. Nama “Bulukumpa” sendiri kini menjadi nama salah satu 

kecamatan di Kabupaten Bulukumba dan di Kecamatan tersebut merupakan 

orang yang mayoritas berbahasa bugis. Sedangkan nama Bulukumpa 

dijadikan sebagai nama kabupaten. Sejak saat itulah nama Bulukumba mulai 

ada hingga saat ini dan secara resmi dijadikan sebagai nama Kabupaten yaitu 

Kabupaten Bulukumba. 

 Setelah diterbitkannya Undang-undang nomor 29 Tahun 1959 yang 

berisi tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi. Nama 

Bulukumba secara resmi dijadikan sebagai nama Kabupaten. Pada saat itu 

juga setelah terbitnya Undang-undang tersebut kemudian ditindaklanjuti 

dengan peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 5 Tahun 1978, 

tentang Lambang Daerah. Pada saat dilakukan seminar pada tanggal 28 

Maret 1994 dengan narasumber Prof. Dr. H. Ahmad Mattulada yang 

merupakan seorang yang ahli sejarah dan budaya. Ditetapkanlah hari jadi 

Kabupaten Bulukumba yaitu pada tanggal 4 Februari 1960 melalui Peraturan 

Daerah Nomor 13 Tahun 1994. 

 Secara hukum dan peraturan perundang- undangan Kabupaten 

Bulukumba resmi menjadi daerah tingkat II setelah ditetapkannya Lambang 

Daerah Kabupaten Bulukumba oleh DPRD Kabupaten Bulukumba pada 

tangggal 4 Februari 1960 kemudian dilaksanakan pelantikan Bupati pertama 
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Bulukumba yang bernama Andi Patarai, pada tanggal 12 Februari 1960. 

Mulai pada saat itu Bupati Bulukumba berganti dari pariode ke pariode 

selanjutnya hingga pariode sekarang ini.  

 Slogan Kabupaten Bulukumba adalah “ Mali’ siparappe, Tallang 

sipahua’’ Ungkapan yang mencerminkan perpaduan dari dua dialek bahasa 

bugis- Makassar tersebut merupakan gambaran sikap batin masyarakt 

Bulukumba untuk mengembang amanat persatuan didalam mewujudkan 

kesalamatan bersama demi terciptanya tujuan pembangunan lahir dan 

batin,material dan spiritual,dunia dan akhirat31.Paradigma kesejarahan, 

kebudayaan, dan pada tatanan tertentu menjadi etika bagi struktur 

kehidupan masyarakat dan samapai sekarang bulukumba di julukuki dengan 

kota panrita lopi yang menyebar ke daerah-daerah yang ada di indonesi 

maupun di luar negeri pada umumnya. 

2. Letak Geografis Bonto Bahari 

 

Kecamatan Bonto Bahari merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten 

Bulukumba, Sulawesi Selatan. Kecamatan Bonto Bahari berjarak sekitar  

24 Km dari ibu kota Kabupaten Bulukumba. Ibu kota  kecamatan ini berada 

 
31Web : http://bulukumba.go.id/sejarah-kabupaten-bulukumba diakses pada hari 

senin tngga 08 April 2024  

http://bulukumba.go.id/sejarah-kabupaten-bulukumba
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di Tanah Beru wilayahnya terletak paling selatan yang dikelilingi Laut Flores, 

termasuk dua pulaunya yaitu pulau Liukang dan pulau Sarotang. Kecamatan 

Bonto bahari berbatasan dengan Kecamatan Bontotiro di sebelah utara. Di 

sebelah barat, kecamatan Bonto Bahari berbatasan Kecamatan Ujungloe. 

Sedangkan di sebelah selatan, Kecamatan Bonto Bahari berbatasan dengan 

Laut Flores dan di sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone. 

 Wilayah Kecamatan Bonto Bahari terbagi menjadi desa dan kelurahan 

berikut: 

1. Desa Ara   

2. Desa Darubiah 

3. Desa Lembanna 

4. Kelurahan Benjala 

5. Kelurahan Desa Bira 

6. Kelurahan Sapo Lohe 

7. Kelurahan Tanah Beru  

8.  Kelurahan Tanah Lemo 

 
B. Peran Pemerintah Daerah dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan 

Rumput Laut di Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba 

     Peran pemerintah berfungsi terhadap kesejahteraan masyarakat yang 

merupakan suatu proses yang rasional untuk dapat melepaskan masyarakat 

kepada arah yang lebih baik tanpa adanya hambatan untuk memperoleh 

kemajuan.  Untuk itu dalam melaksanakan dan mengatur tugas pokok dan 

fungsi daerah sebagai penentu kebijakan, Pemerintah Kabupaten Bulukumba 

telah membagikan secara merata mengenai apa yang seharusnya dilakukan 

oleh tiap Dinas terkait. Pemberian tugas ini dilakukan karena Kabupaten 

Bulukumba menginginkan kemajuan yang tercapai pada tiap-tiap sektor 

perekonomian daerah seperti halnya sektor jasa, kelautan dan perikanan, 
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pertanian dan perkebungan dan tentunya pada Rumput Laut itu sendiri. 

 Pelaksanaan kegiatan dan dukungan terhadap misi Pemerintah 

mendapat respon yang positif  dari jajaran pejabat Kabupaten Bulukumba 

yaitu mulai dari DPRD Bulukumba, Sekda, para Kepala Dinas, Camat dan 

kepala Desa serta tidak ketinggalan dari dukungan dari para masyarakat 

Kabupaten Bulukumba. Dalam proses menumbuh kembangkan kegiatan 

yang mengarah pada kebaikan prasarana, pemerintah menuntut kepada 

jajaran pemerintah untuk memberikan pelayanan yang prima kepada 

masyarakat, hasilnya adalah banyak masyarakat  mampu bersaing dan 

berproduksi tinggi terhadap apa yang mereka tekuni. Seperti halnya 

dukungan dan tugas yang diberikan oleh pemerintah terhadap Dinas   

Kelautan dan perikanan Kabupaten Bulukumba tentang bagaimana peran 

pemerintah Daerah dalam pemanfaatan dan pengelolaan Rumput Laut yang 

ada di Kabupaten Bulukumba.  

Dinas perikanan dan kelautan Kabupaten Bulukumba yang 

merupakan salah satu dan fungsinya di sektor Kelautan dan Perikanan,  

melakukan pengidentifikasian berbagai permasalahan terkait dengan tugas 

dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan. Kegiatan budidaya rumput laut 

dengan luas pemanfatan yang sangat berkembang, sehingga diperlukan 

pengaturan bahwa budidaya telah menjolok ke laut hingga 3-4 Km.  

Pengembangan petani rumput laut sebenarnya merupakan 

masyarakat yang adil dan sejahtera. Masyarakat petani pula merupakan 

masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada hasil kekayaan  laut yaitu 

baik perikanan, kelautan, ataupun penangkaran dan budidaya laut. Seperti 

yang telah di kembangkan oleh sebagian besar masyarakat Provinsi Sulawesi 

Selatan. Kota Kabupaten dan Dinas-Dinas terkait serta Pemerintah 
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Kecamatan dan Desa harus saling bekerja sama dalam meningkatkan 

pengembangan masyarakat petani menyikapi hal tersebut. 

 Pemerintah Kabupaten Bulukumba dan Kecamatan Bonto Bahari 

telah memberdayakan masyarakat dalam mengikuti pelaksanaan  Undang- 

Undang tentang pemberdayaan masyarakat petani rumput laut. Maka salah 

satu program yang ditempuh dalam melaksanakan pengembangan 

masyarakat tersebut adalah pengembangan budidaya rumput laut di 

Kecamatan Bonto Bahari. Hal ini pula sejalan dengan kebijakan tersebut, 

strategi arah kebijakan yang ditempuh oleh Dinas Kelautan dan Perikanan 

sangat  sejalan yaitu mengembangkan kesempatan usaha dengan dukungan 

sarana dan prasarana perikanan dan kelautan yang sangat memadai. 

Pelaksanaan ini telah berjalan dan sangat memberikan perubahan bagi 

masyarakat petani. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam hal 

ini Bupati serta dinas terkait telah melakukan suatu kegiatan di Kecamatan 

Bonto Bahari yaitu  pengembangan masyarakat petani rumput laut dengan 

meningkatkan kegiatan budidaya rumput laut. Pelaksanaan ini mendapat 

respon yang positif baik dari pemerintah dan masyarakat, sebagaimana hasil 

wawancara oleh Amiruddin said mengatakan bahwa:   

Adapun peran pemerintah ketika ingin melakukan pengelolaan 
rumput laut untuk masyarakat langkah pertama yang dilakukan 
yakni pemberitahuan permintaan lokasi budidaya rumput laut 
karena di kecamatan bonto bahari tidak sedikit masyarakatnya 
yang mengelolah rumput laut, kedua pemerintah memberitahukan 
pembentangan tali jangan terlalu banyak seperti yang terjadi 
sebelumnya masyarakat melakukan pembentangan tali terlalu 
banyak sehingga pendapatannya kurang maka dari itu pemerintah 
mengatur terkait pembentang tali maksimal sebanyak 300 bentang 
perorang. Itu yang kami terapkan kepada masyarakat untuk saat ini 
sehingga memperoleh hasil rumput laut yang maksimal.32 

 
32Hasil Wawancara Amiruddin  Ketua Tani Rumput Laut Kabupaten Bulukumba, 

Pada hari Senin 08 April 2024. 
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Hasil wawancara diatas dengan inform menjelaskan bahwa pihak 

pemerintah  mempunyai 2 solusi terkait pendapatan rumput laut yang 

maksimal yang pertama pemberitahuan pemerintah lokasi budidaya rumput 

laut dan pembentangan tali maksimal sebanyak 300 bentang. 

Dengan adanya pendapatan rumput laut yang dapat membantu 

masyarakat setempat di Kecamatan Bonto bahari  sehingga pemerinta harus 

berperan penting dalam pengelolaan rumput laut. Budidaya rumput laut 

seakan menjadi daya tarik tersendiri bagi sebagian besar masyarakat pesisir 

sebab pekerjaannya tidak serumit dengan nelayan tangkap pada umumnya. 

Hal ini dipertegas oleh salah satu ketua kelompok tani bujang Dg rola yang 

mengatakan:  

 “Rumput laut yang kami kerjakan sekarang merupakan ladang baru 
bagi masyarakat untuk mencari nafkah. Dikatakan ladang baru karena 
rumput laut ini mampu mengebuh hidup para petani yang sebelumnya 
menjadi nelayan terbilang sulit untuk mendapatkan hasil tapi ketika 
beralih profesi sebagai petani rumput laut hasilnya melimpah. 
Memang pekerjaan ini awalnya sulit untuk masyarakat lokani akan 
tetapi karena  masyarakat disini terkenal ulet dan suka kerja keras 
Alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan. Pemerintah pula yakni 
Bupati dan Kepala Dinas  Kelautan serta Pak Camat memberikan 
pengarahan yang cukup menggembirakan bagi masyarakat petani 
karena diberikan bantuan berupa bibit dan petani yang berprestasi 
diberikan pembinaan khusus sehingga beban kami berkurang atas 
bantuan pemerintah.”33 

  Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan dalam 

penelitian ini, maka meenurut hemat penulis sangat setuju dengan adanya 

dorongan dan peran pemerintah tentang pemberdayaan rumput laut di 

Kecamatan Bonto Bahari. 

 

 

 
33Hasil Wawancara Dg. Rola  Masyarakat  Tani Rumput Laut Kabupaten Bulukumba, 

Pada hari Senin 08 April 2024 
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C. Perbedaaan antara Pandangan Hukum Islam dengan Undang-

Undang No 1 Tahun 2014 dalam Konteks Pengelolaan dan 

Pemanfaatan Rumput Laut di Desa Bonto Bahari  

Penggalian konsep laut dari dalam Alquran perlu dilakukan, agar 

masyarakat mengetahui bagaimana seharusnya mengelola,mengeksplorasi, 

dan memanfaatkan laut.  Sehingga dengan begitu mereka mendapatkan 

kesejatraan dan kebahagian dalam kehidupannya. Idealisme Islam 

menghendaki  agar persoalan dikembalikan dan diselesaikan berdasarkan 

ajaran yang terkandung dalam Alquran dan Sunnah.34  

Dengan begitu, Alquran berfungsi sebagai pedoman bagi hidup dan 

kehidupan manusia. Kajian tentang laut telah dilakukan oleh kalangan pakar 

lautan. Secara umum kajian tersebut didasarkan pada pendekatan ilmu 

profan yang sekularistik, yang merupakan derivasi dari realitas rasional yang 

diabstraksikan ke dalam konsep kelautan. Namun kajian tersebut tidak 

terkait  dengan nilai-nilai profetis Islam implikasi  pengembangan konsep 

kelautan sekuler di tengah masyarakat islam dapat mengakibatkan 

timbulnya  standar nilai ganda yang membingunkan. Di satu sisi, konsep 

kelautan sekuler tidak memberi tempat secara proposional bagi nilai 

spiritual Islam, dan di sisi lain, masyarakat islam mendapatkan legitimasi 

spiritual islam, bahkan di bawah naungan ekologi sekular, masyarakat 

Muslim mendapat intimidasi, baik politis maupun ekonomis,yang 

digencarkan oleh satu masyarakat dengan dalil kehidupan kontra ekologis, 

padahal sebenarnya hanya luapan sentimen kaagamaan, politis dan 

ekonnomis belaka. Dengan demikian ,perlu dirumuskan konsep laut dan 

pengelolaannya yang menjunjung tinggi nilai-nilai spitual agama.  

 
34Al- Fikri: Jurnal Iimiah, Vol, 4, No.2, Juli-Desember 2013 
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Sebagai tempat tinggal dan tempat kediaman, bumi dilengkapi dengan 

berbagai fasilitas dengan sarana penunjang kehidupan manusia. Secara 

umum, hal ini dinyatakan Allah swt. dalam firman-Nya QS.  An-Nahl/16: 14, 

yang berbunyi: 
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Terjemahnya: 

Dialah yang menundukkan lautan) (untukmu) agar kamu dapat 
memakan daging yang segar (ikan) darinya dan (dari lautan itu) kamu 
mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu (juga) melihat 
perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-
Nya, dan agar kamu bersyukur.35 

Dalam ayat ini Allah menegaskan, bahwa bumi dan segala isinya, 

termasuk wilayah bumi yang berupa lautan, diciptakan  dengan kodrat untuk 

manusia. Karena itu manusia dapat menguasai dan memanfaatkan potensi 

alam untuk kepentingan tugas dan kehidupannya.  

Sumber daya laut merupakan sumber daya yang meliputi, ruang 

lingkup yang luas yang mencakup kehidupan laut (flora dan fauna, mulai dari 

organisme mikroskopis hingga paus pembunuh dan habitat laut) mulai dari 

perairan dalam sampai ke daerah pasang surut di pantai dataran tinggi dan 

daerah muara yang luas. 

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil selama ini belum 

memberikan kewenangan dan tanggung jawab negara secara memadai atas 

pengelolaan perairan pesisir (HP-3). Mekanisme HP-3 mengurangi hak 

 

35Departemen Agama RI, Al- quran dan terjemah ( Depok; PT Sabuq dan PT tiga 
serangkai, 2007). 
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penguasaan negara atas pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 

sehingga ketentuan mengenai HP-3 oleh Mahkamah Konstitusi melalui 

putusan Nomor 3/PUU-VII/2010 dinyatakan bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai 

kekuatan hukum mengikat. 

 Keberadaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang 

pengelolaan Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sangat strategis untuk 

mewujudkan keberlanjutan pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan 

pulau-pulau kecil serta meningkatkan   kesejahteraan masyarakat yang 

bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, namun dalam 

pelaksanaanya Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan 

wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil belum memberikan hasil. 36 

Pasal 23 Ayat 1 mengemukakan bahwa: 

Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dilakukan 

berdasarkan kesatuan ekologi dan ekonomis secara menyeluruh dan 

tepadu dengan pulau besar di dekatnya. 

Pasal 23 Ayat 2 mengemukakan bahwa: 

Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya 

diprioritaskan untuk kepentingan sebagai berikut: a) konservasi, b) 

Pendidikan dan pelatihan,c) penelitian dan pengembangan, d) 

budidaya laut, e) pariwisata.37 

Pasal 19 Ayat 1 mengemukakan bahwa: 

 Setiap orang yang melakukan pemanfaatan sumber daya perairan 

pesisir dan perairan pulau-pulau kecil untuk kegiatan : 

a) Produksi garam, b) biofarmakologi laut, c) bioteknologi laut,  

 
36Undang-undang Nomor 01 Tahun 2014 
37Undang-undang Nomor 01 Tahun 2014 
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d) pemanfaatan air laut selain energi. 

Pasal 63 Ayat 1 dan 2 mengemukakan bahwa: 

1. Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban  

memperdayakan masyarakat dalam meningkatkan 

kesejahteraannya 

2. Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban mendorong 

kegiatan usaha masyarakat melalui peningkatan kapasitas, 

pemberian akses teknologi dan informasi, pemodalan, 

infrastruktur, jaminan pasar, dan aset ekonomi produktif lainnya. 

Pemanfaatan hasil laut,  hasil laut tidak hanya dalam konteks rumput 

laut saja ada banyak berbagai sumber kekayaan alam. Bisnis hasil laut juga 

mencakup industri bahan baku, di mana bahan-bahan dari hasil laut 

digunakan sebagai komponen dalam berbagai industri seperti makanan, 

farmasi, kosmetik dan nutrasetikal. 

Namun dalam penelitian ini cakupan pembahasan kita yakni 

bagaimana memanfaatkan hasil laut (Rumput Laut) dan pengelolaan yang 

baik. Mengenai Pemanfaatan hasil laut (Rumput laut) di Kecamatan Bonto 

Bahari oleh masyarakarat desa sekitar, yakni kurangnya pemahaman 

masyarakat tentang bagaimana cara untuk mengembangkan potensi yang 

ada disana. Rumput Laut yang ada di Kecamatan Bonto Bahari menjadi 

problem di masyarakat, bagaimana tidak pengelolaan rumput laut disana 

hanya sampai pada proses pengeringan, dan penjualan saja. Tidak ada 

sentuhan dari pemerintah terkait bagaimana sosialisasi pengembangan 

sumber daya rumput laut agar bisa di olah masyarakat menjadi sebuah 

barang yang bernilai lebih, misalnya di proses menjadi sebuah makanan, 

kosmetik, agar-agar (puding), atau hal-hal menarik yang di buat dalam 
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kemasan. Dengan adanya hal tersebut bisa membuat perekonomian 

masyarakat meningkat, karena mereka bisa mengelola hasil laut mereka 

tidak hanya sampai proses penjualan mentah tapi dibuat produk yang 

bernilai jual tinggi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Peran pemerintah dalam melakukan pengelolaan rumput laut untuk 

masyarakat langkah pertama yang dilakukan yakni pemberitahuan 

permintaan lokasi budidaya rumput laut karena di Kecamatan Bonto 

Bahari tidak sedikit masyarakatnya yang mengelolah rumput laut, 

kedua pemerintah memberitahukan pembentangan tali jangan terlalu 

banyak seperti yang terjadi sebelumnya masyarakat melakukan 

pembentangan tali terlalu banyak sehingga pendapatannya kurang 

maka dari itu pemerintah mengatur terkait pembentang tali maksimal 

sebanyak 300 bentang perorang. Hal tersebut yang dilakukan oleh 

pemerintah daerah bagi masyarakat kecamatan bonto bahari agar 

memperoleh hasil rumput laut yang maksimal. 

2. Adapun pandangan hukum islam dan undang-undang Nomor 1 tahun 

2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir, dalam ajaran islam 

mengajarkan kepada manusia agar memanfaatkan sumber daya alam 

khususnya sumber daya kelautan dengan baik dan bijak sebagai mana 

di jelaskan dalam QS An-Nahl Ayat 14. Sedangkan dalam Undang-

Undang No 1 tahun 2014 tentang pengelolaan rumput laut dijelaskan 

terkait pengelolan dan pemanfaatan rumput laut dalam beberapa 

pasal yaitu Pada Pasal 23 Ayat 2 mengemukakan bahwa: Pemanfaatan 

pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk 

kepentingan sebagai berikut: a) konservasi, b) pendidikan dan 

pelatihan, c) penelitian dan pengembangan, d) budidaya laut,  

e) pariwisata. 



 

 
 

Pada pasal di atas membahas mengenai pembudidayaan laut 

seagaimana dari hasil penelitian bahwa Pemanfaatan hasil laut 

(Rumput laut) di Kecamatan Bonto Bahari oleh masyarakarat desa 

sekitar, yakni kurangnya pemahaman masyarakat tentang bagaimana 

cara untuk mengembangkan potensi yang ada disana. Rumput Laut 

yang ada di Kecamatan Bonto Bahari menjadi problem dimasyarakat, 

bagaiamana tidak pengelolaan rumput laut disana hanya sampai pada 

proses pengeringan, dan penjualan saja. 

 
B. Saran 

1. Diharapkan kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan tingkat 

antusiasme masyarakat dengan mendorong terbinanya usaha kecil 

menengah dengan mengembangkan sumber daya yang sudah ada 

Program–program atau pelatihan (workshop), bagaimana pengelolaan 

dan Pemanfaatan rumput laut di Kecamatan Bonto Bahari.  

2. Diharapkan sinergitas antara dinas-dinas terkait agar lebih 

memperhatikan UMKM untuk mengelola olahan rumput laut menjadi 

sebuah makanan, kosmetik, agar-agar (puding), atau hal-hal menarik 

yang di buat dalam kemasan. Dengan adanya hal tersebut bisa 

membuat perekonomian masyarakat meningkat, karena mereka bisa 

mengelola hasil laut mereka tidak hanya sampai proses penjualan 

mentah tapi dibuat produk yang bernilai jual tinggi yang mudah di 

pasarkan. 
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