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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Sejarah pengaturan Agraria di zaman penjajahan dapat dimulai tahun 

1870 dengan dikeluarkannya atau diberlakukannya Agrarische Wet. Ide awal 

dikeluarkannya Agrarische Wet (AW) adalah untuk menanggapi keinginan 

perusahaan-perusahaan asing yang bergerak dalam bidang pertanian untuk 

berkembang di indonesia demi mendapatkan jaminan hukum kepada para 

pengusaha swasta agar dapat berkembang di Hindia Belanda.1  

Azas domein Negara, sebagaimana tercantum dalam UU agraria 1870 

dan juga dalam UU kehutanan 1874, 1875, dan 1897, menyatakan bahwa 

semua tanah yang tidak mempunyai satatus kepemilikan sesuai dengan hukum 

barat akan dianggap sebagai milik Negara. Sebagai akibatnya, semua tanah 

yang ditelantarkan atau tidak dipakai (tergolong yang disebut woeste 

gronden), dan tanah yang tidak mempunyai hak kepemilikan pribadi 

(eigendom) akan diberlakukan sebagai milik Negara. UU agraria 1870 

disahkan dengan sebuah gagasan bahwa pemerintah belanda harus membuka 

hindia belanda terhadap investasi asing, dan bahwa belanda dan kelas kapitalis 

eropa memiliki hak-hak untuk berinvestasi dan memperoleh surplus-surplus 

kolonial dari hindia belanda. Selama lebih dari tujuh puluh tahun (1870-1942) 

“domein Negara” telah menjadi sebuah konsep legal-politis yang hegemonik 

melayani pemerintah kolonial untuk memfasilitasi perusahaan-perusahaan 

                                                             
1 H. Zaeni Asyhadie, Arief Rahman, Hj. Mualifah, Pengantar Hukum Indonesia (Jakarta :  

Kharisma Putra Utama Offest, 2015) hlm.113-114  
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kapitalis eropa dengan hak-hak untuk menggunakan tanah (erpachtrecht) 

selama tujuh puluh lima tahun.2  

Sudah sangat lama kebijakan pemerintah kolonial belanda hadir dan 

merugikan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat petani yang berada 

diwilayah pedesaan. Terutama dengan adanya paksaan-paksaan ekstra-

ekonomi khususnya dalam rangka pengadaan tanah dan buruh yang murah 

untuk diberikan ke perusahaan asing, tujuannya adalah untuk memperoleh 

surplus dari kekayaan alam dan hasil penghisapan dari keringat para buruh 

demi menopang perkembangan modal asing. Yang walaupun pada akhirnya 

Undang-undang tersebut diatas telah dihapus dengan hadirnya Undang-undang 

pokok Agraria No.5 Tahun 1960.  

Adapun Konsep Hak Menguasai Negara (HMN) pada mulanya 

diperkenalkan melalui pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang 

menyatakan bahwa bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya 

adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat sebab itu harus dikuasai oleh Negara 

dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.3  

Pertama kali istilah dikuasai oleh Negara (sebagai organisasi 

kekuasaan seluruh rakyat) dapat dibaca dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 

yang menyatakan bahwa: Bumi, Air dan kekayaan alam yang terkandung 

didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya 

Kemakmuran Rakyat. Tetapi dalam pasal 33 ayat (3) tidak dijelaskan apa yang 

dimaksud istilah ‘menguasai’ tersebut dan sampai berapa jauh yang ingin 

dicakupnya. Namun seiring dengan berjalannya waktu maka peraturan-

                                                             
2 Noer Fauzi Ranchman, Land Reform Dari Masa ke Masa (Yogyakarta : tanah air beta, 

2012), hlm.15  
3Maria R. Ruwiastuti, Noer Fauzi, Dianto Bachriadi, Penghancuran Hak Masyarakat 

Adat Atas Tanah. (KPA, Bandung, 1997), hlm.96   
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peraturan baru pun hadir untuk lebih menjelaskan mengenai Undang-undang 

yang sebelumnya masih bersifat multitafsir atau masih belum mempunyai 

kejelasan dalam pasal perpasalnya tentang luasan peruntukan yang ingin 

dicakupnya.    

Maka dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 tahun 

1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agrarian pada Pasal 2 ayat (2) telah 

mengembangkan pengertian tersebut sehingga kita merasakan suatu perubahan 

total dari pernyataan Domein yang pernah dikenal di Tanah Air sejak tahun 

1870 yang oleh Belanda untuk membenarkan penjajahannya dan menguasai 

tanah-tanah di Indonesia.4  

Adapun penjelasan peraturan tentang wewenang Hak Menguasai 

Negara atas tanah yang dimuat dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA, yaitu: (a) 

Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan 

pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa; (b) Menentukan dan mengatur 

hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang 

angkasa; (c) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara 

orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan 

ruang angkasa. Maka sejatinya semua peruntukan peraturan didalam Negara 

Indonesia yang mencakup tentang susunan kehidupan rakyatnya, termasuk 

mendapatkan jaminan penghidupan yang layak, termasuk perekonomiannya 

dan kehidupan sosial masyarakatnya mempunyai fungsi yang sangat penting 

untuk membangun masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.  

Namun melihat keseharian dari implementasi hukum, maka tak jarang 

kesewenang-wenangan terjadi dengan mengatas namakan penegakan hukum, 

untuk kepentingan umum, untuk kepentingan ekonomi dan segala macam kata 

                                                             
4 A.P.Parlindungan, Aneka Hukum Agraria, (Alumni, Bandung, Cet. 1, 1983), hlm.3  
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gantinya. Dalam kenyataannya, banyak pembuat kebijakan belum berusaha 

atau mengabaikan apa yang sesungguhnya terjadi sebagai input yang harus 

ditelaah secara cermat dalam produksi kebijakan, bahkan para pembuat 

kebijakan itu seringkali mengabaikan banyaknya peristiwa konflik pertanahan 

sebagai hasil kebijakan pengelolaan sumberdaya alam. Misalnya, mengenai 

peristiwa kelompok masyarakat yang sedang berjuang dengan gigih 

mempertahankan tanah sebagai sumber kehidupan dan kebutuhan mutlak 

mereka dari ancaman pengklaiman lahan oleh Negara dalam penetapan atau 

penunjukan lokasi kawasan hutan diatas tanah masyarakat.  

Seringkali juga kebijakan itu tak menyentuh persoalan yang lebih 

substansial seperti masalah kepastian hak dan akses masyarakat yang tinggal 

didalam dan disekitar hutan beserta kemiskinan yang ada di daerah itu. 

Demikian pula berbagai motif lain tentang pemanfaatan sumberdaya alam 

terutama hutan, Kebun dan tambang dengan berbagai kepentingan dan 

kekuasaan yang berujung pada perusakan hutan dalam bentuk legal maupun 

ilegal, yang dalam proses penyusunan dan pembuatannya kemungkinan besar 

sangat manipulatif dan didominasi oleh hasrat keserakahan, namun 

disederhanakan hanya sebagai persoalan penegakan hukum lantas tidak 

menyentuh sama sekali persoalan kemanusiaan itu sendiri.5   

Adapun konsep keadilan agraria dalam Islam, islam datang untuk keadilan. 

Kehadiran Islam merupakan sebuah revolusi terhadap tatanan kehidupan 

masyarakat Arab yang dilanda kejahiliyaan. Kondisi jahiliyah itu sebagaimana 

digambarkan dalam Al-Quran surah Al-Balad, yang menunjukkan suatu fenomena 

ketidakadilan. Ketidakadilan antara simiskin dan sikaya, ketidakadilan antara 

                                                             
5 Hariadi Kartodiharjo, Kembali Kejalan Lurus: Kritik Penggunaan Ilmu Dan Praktek  

Kehutanan, (Sleman Yogyakarta: Forci Development, 2013) hlm.153  
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penguasa dan rakyat jelata, ketidakadilan antara bangsawan dan budak belianya. 

Pun juga berupa ketimpangan dalam penguasaan dan kepemilikan sumberdaya 

agraria yang dipicu oleh persengketaan seputar hewan ternak, padang rumput 

maupun mata air yang dikenal dengan “Ayyam Al-Arab”.6  

Sejalan dengan Firman Allah dalam Q.S. An-Nisa (4) : 135 menyebutkan 

bahwa:  

ِأِنفِسِكِمِِأِوِِٱلِوِِِ مِينِِبِٱلِقِسِطِِشِهِدِاِءِِلِلِِِّوِلِوِِعِلِىِِ أِيِهِاِٱلِذِينِِءِامِنِواِِكِونِواِِقِوِِ
ِِِ ِيِكِنِِلِدِيِنِِوِٱلِۡقِِ۞يِِِ رِبِينِِ

اِِأِوِِتِعِرِضِواِِفِإِِ ِٱلِِلِِّكِاِ ِبِِِغِنِيِِاِأِوِِفِقِيرِاِفِٱلِِلِِّأِوِلِىِِبِهِمِاِِفِلِِ ِوِِِ ِتِلِوِِِ
ِِ
ِأِ ِتِعِدِلِوا بِيرِاتِتِبِعِواِِٱلِهِوِىِِ َِ مِاِتِعِمِلِوِ ِ  

 

Terjemahannya Q.S. An-Nisa (4) : 135. “Wahai orang-orang beriman, 

jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena 

Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau Ibu Bapak dan kaum kerabatmu. 

Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tau kemaslahatannya. Maka 

janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari 

kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi 

saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala apa yang kamu 

kerjakan.”  

 Ibnu Abi Hatim meriwayatkan bahwa as-Suddi berkata, “Ayat ini 

turun ketika Nabi Saw. Ketika seorang kaya dan seorang fakir berselisih dan 

mengadukannya kepada beliau. Dan Rasulullah Saw. Memihak orang fakir 

karena menurut beliau orang fakir tidak menzalimi orang kaya. Sedangkan 

Allah tetap ingin agar beliau berlaku kepada orang kaya dan orang fakir 

tersebut.7   

                                                             
6 Gita Anggraini, Islam Dan Agraria: Telaah Normatis dan Historis Perjuangan Islam 

Dalam Merombak Ketidakadilan Agraria, (Sleman Yogyakarta: STPN Press, 2016) hlm.1   
7 Jalaluddin As Suyuthi, Azbabun Nuzul Surah An-Nisaa’ ayat 102 s/d 135, (Al-

Islamu.com, 2013) post views 19  
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Sejak awal 1970-an, sektor kehutanan di Indonesia telah memainkan 

peranan penting dalam pembangunan nasional sebagai sumber terbesar 

perolehan devisa nonmigas, pelopor perkembangan industri, penyedia 

lapangan kerja, dan penggerak pembangunan daerah.  

 Terlepas dari keberhasilan pemanfaatan hutan, dilain sisi pemanfaatan 

hutan juga mempunyai sisi yang kelam. sekitar 4,5 juta Ha luas daratan 

Sulawesi Selatan, terdapat 2,7 juta Ha wilayah pada kawasan hutan. Total desa 

maupun kelurahan di Sulawesi Selatan adalah 3.049, diantaranya 1.028 desa 

maupun kelurahan berada dalam wilayah kawasan hutan dan sebagai 

masyarakat yang menggantungkan hidup dengan mengelolah di dalam 

kawasan hutan.  

 Hutan merupakan salah satu sumberdaya alam yang diperebutkan 

mulai sejak Masa Kolonial, Era Demokrasi Terpimpin, Orde Baru, hingga Era 

Reformasi. Didalam hutan tidak hanya termuat daya alam yang berharga, 

namun juga merepresentasikan banyak pihak yang memiliki tata nilai, 

kepentingan dan pemanfaatan hutan yang berbeda-beda terhadap keberadaan 

hutan. Karena itu, tidak mengherankan jika sampai sekarang banyak peristiwa 

konflik kehutanan belum juga kunjung terselesaikan. Konflik-konflik tersebut 

telah menjadi sebuah pemandangan yang menghiasi sektor kehutanan di 

Indonesia terutama di Sulawesi Selatan dalam dua dekade terakhir.  

 Sumber daya hutan selama ini dikelola dengan prinsip yang jauh dari 

keadilan. Ideology pembangunan yang dipilih sebagai acuan paradigma 

pembangunan rezim yang berkuasa khususnya dimasa Orde Baru yang telah 

menjadikan hutan dan hasil-hasilnya sebagai komoditas yang berorientasi pada 

kepentingan kapitalis seraya meminimalisir peran serta masyarakat yang 

tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan. Akibatnya hutan tak lagi menjadi 
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sumber keberkahan bagi semua pihak terutama masyarakat yang tinggal 

disekitar hutan tetapi justru malah menjadi ancaman bagi kehidupan dan 

ketentraman masyarakat disekitar hutan.  

 Tidak hanya sampai disitu, bahwa hari ini Negara masih sangat kental 

dengan prinsip-prinsip otoritarianismenya dalam menjalankan aturan yang 

mereka buat untuk masyarakat. Dibeberapa kasus yang akhir-akhir ini sangat 

sering terjadi di Indonesia khususnya dalam sektor agraria atau dalam hal 

sengketa lahan antara Negara dan warga negaranya, dengan dalih kepentingan 

umum, kepentingan pembangunan dan segala macam kata gantinya dalam 

mengelabui dan untuk memastikan proyeknya berjalan dengan mulus maka 

rakyat lagi-lagi jadi tumbal untuk semua kepentingan itu. Rumah yang digusur 

paksa, ruang hidup dirampas, tanah yang menjadi sumber penghidupan 

diambil alih oleh Negara dan tak jarang pula Negara melakukannya dengan 

cara-cara yang brutal dan tidak manusiawi. Mulai dari represifitas, 

krimimalisasi bahkan sampai pada pembunuhan masyarakat yang memilih 

bertahan diatas tanahnya, singkatnya mereka yang memilih mempertahankan 

Haknya.  

Mengenang satu kasus memilukan tentang perampasan ruang hidup 

yang dilakukan oleh Negara yang bergandengan dengan investor dalam 

menjalankan program untuk pembangunan bandara internasional di daerah 

Yogyakarta dalam hal ini pembangunan bandara New Yogyakarta 

International Airport (NYIA) yang menggusur lebih dari 30 rumah warga 

kulon progo. Dalam kasus ini kembali memperlihatkan kesewenang-wenangan 

Negara dalam mengeluarkan kebijakan yang pada dasarnya bersifat memaksa 

dan tidak dapat diganggu gugat, sehingga ketika kebijakan yang lahir itu 

berhadapan dengan hak-hak masyarakat maka disinilah penyebab terjadinya 
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kekacauan dan ketimpangan yang sebenarnya diciptakan sendiri oleh Negara 

lewat kebikjakannya yang sewenang-wenang.  

Adapun dalam Al Quran dijelaskan mengenai kejahatan penipuan 

walaupun tipu muslihat itu dilakukan oleh orang atau oknum yang dihormati, 

tetapi apapun alasannya, menipu adalah  dosa. Didalam hukum islam sendiri 

Penipuan sangat bertentangan dengan Hukum-hukum Allah sebagaimana 

dalam firman Nya yang berbunyi di Q.S Ali Imran (3): 54  

 

رِِ يِ َِ اِللِِ ِِِوِ ِاِللِ رِ كِ مِ ِوِ وا رِ كِ مِ ينِِِوِ رِ اكِ مِ لِ  ا

Terjemahan :  

“Orang-orang kafir itu membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya 

mereka itu dan Allah Sebaik-baik pembalas tipu daya.”  

 Berdasarkan uraian diatas dan melihat bagaimana perkembangan 

kejahatan yang sangat berpengaruh dan berkembang terhadap kehidupan 

masyarakat, yang menjadi bahan konsumsi sehari-hari masyarakat. Disisi lain 

juga dengan berkembangnya kejahatan Negara perlu juga di fokuskan dengan 

Hukum yang lebih berpihak pada kepentingan rakyat yang mengaturnya agar 

terciptanya rasa keamanan dan kenyamanan bagi seluruh masyarakat, akan 

tetapi dengan adanya fenomena diatas serta mengingat pentingnya 

perlindungan masyarakat yang menggantungkan hidupnya dikawasan hutan, 

maka diperlukan penelitian lebih jauh mengenai “Tinjauan Hukum Konsep 

Hak  Menguasai Negara Dalam SK Penetapan Kawasan Hutan No. 434 

(Studi Kasus Dikelurahan Patapang Kab. Gowa)”.  
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus  

1. Fokus penelitian  

Penelitian ini terfokus pada Konsep Hak Menguasai Negara Dalam SK 

Penetapan Kawasan Hutan.   

2. Deskripsi fokus    

Pada penelitian ini yaitu : Pada dasarnya yang menjadi fokus penelitian 

dalam penelitian ini adalah Konsep Hak Menguasai Negara Dalam SK 

Penetapan Kawasan Hutan. Kemudian yang dapat dijadikan sebagai deskripsi 

fokus pada penelitian ini yaitu:  

- Tinjauan Hukum : Menurut Utrecht hukum adalah himpunan 

peraturan- peraturan (perintah-perintah dan larangan -larangan) yang 

mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati 

oleh masyarakat itu.8  

- Menguasai: Menguasai berasal dari kata dasar kuasa. 

Menguasai adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan 

dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Menguasai memiliki 

arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga menguasai dapat 

menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian 

dinamis lainnya.9  

- SK Penetapan: Keputusan/Penetapan/Ketetapan adalah suatu 

penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha 

negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, 

                                                             
8 satjipto Raharjo, Ilmu Hukum,(Bandung: Citra Adtya Bakti, 2005), h.38  
9 kbbi  

https://lektur.id/arti-kuasa/
https://lektur.id/arti-kuasa/
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individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang dan 

badan hukum perdata. (Pasal 1 Angka 3 Uu No. 5 Tahun 1986)10  

- Kawasan Hutan : Kawasan hutan merupakan habitat alami flora 

dan fauna. Keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya membentuk 

suatu rantai makanan di dalam hutan yang saling berkaitan satu sama 

lain.11 Menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang 

kehutanan, kawasan hutan adalah wilayah yang ditunjuk dan atau 

ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadannya sebagai 

hutan tetap. Dan yang dimaksud dengan hutan bukan hanya hutan Negara, 

melainkan juga hutan hak, hutan adat dan semua hutan yang dikuasai 

Negara atau pemerintah.12 

 

C.    Rumusan Masalah  

1. Bagaimanakah penerapan hukum konsep hak menguasai Negara dalam 

penetapan hutan?  

2. Bagaimana perlindungan hak keperdataan masyarakat atas tanah dalam 

klaim SK Penetapan Kawasan Hutan No. 434 di kelurahan Pattapang Kab. Gowa?  

D. Kajian Pustaka  

Kajian pustaka berisi teori-teori yang relevan dengan masalah 

penelitian. Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep dan teori 

yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia. Kajian pustaka berfungsi 

membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian. 

Dalam penulisan skripsi ini penulis dapat mengemukakan beberapa referensi 

                                                             
10 Advokat.rgsmitra, Pengertian Keputusan Atau Penetapan ( Beschikking) https://rgs-

opinihukum.blogspot.com/2013/09/pengertian-keputusan-atau-penetapan.html   
11 Rimba kita, kawasan hutan serta konflik.  https://rimbakita.com/kawasan-hutan/   

12 Hariadi Kartodihardjo, Dibalik Krisis Ekosistem (Jakarta: LP3ES, 2017) Hlm. 82 

https://rgs-opini-hukum.blogspot.com/2013/09/pengertian-keputusan-atau-penetapan.html
https://rgs-opini-hukum.blogspot.com/2013/09/pengertian-keputusan-atau-penetapan.html
https://rgs-opini-hukum.blogspot.com/2013/09/pengertian-keputusan-atau-penetapan.html
https://rgs-opini-hukum.blogspot.com/2013/09/pengertian-keputusan-atau-penetapan.html
https://rgs-opini-hukum.blogspot.com/2013/09/pengertian-keputusan-atau-penetapan.html
https://rgs-opini-hukum.blogspot.com/2013/09/pengertian-keputusan-atau-penetapan.html
https://rimbakita.com/kawasan-hutan/
https://rimbakita.com/kawasan-hutan/
https://rimbakita.com/kawasan-hutan/
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yang dijadikan rujukan dalam mengkaji masalah terkait dengan Penelitian 

tentang Hak Menguasai Negara (HMN) yang ditemukan sama secara spesifik 

dengan penelitian kali ini. Adapun penelitian yang berkaitan yaitu:  

1. Noer Fauzi Rachman, Perjalanan Kebijakan Pertanahan 

1945-2009, dalam buku ini mengungkap terjadinya pengabaian 

terhadap hak-hak agrarian yang berbasis hukum adat serta ha-hak baru 

yang berdasarkan perundang-undangan agraria dalam rangka 

pelaksanaan land reform. Sebaliknya Negara dengan kelengkapan 

penegak hukumnya lebih mementingkan hak-hak baru yang 

mendukung kepentingan pemilik modal besar. Hal ini telah 

melestarikan konflik yang berkepanjangan, mengoyak persatuan 

bangsa, tidak menjamin kepastian hukum yang tak pernah jeda antara 

Negara, pemilik modal dan rakyat sepanjang sejarah agrarian 

Indonesia.  

2. Hedar Laudjeng, Seri komik hukum dan masyarakat, 

seri komik hukum dan masyarakat merupakan salahsatu alat yang 

digunakan oleh Pendamping Hukum Rakyat (PHR) untuk memberikan 

pemahaman kepada masyarakat tentang fakta-fakta gesekan hukum 

yang terjadi dan bagaimana hukum-hukum masyarakat tersebut 

bertahan untuk memenuhi perasaan keadilan masyarakat sehingga 

dapat mempersingkat jarak dan jangkauan pada tujuan hukum yang 

sesungguhnya.  

3. Prof. Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata 

Indonesia, buku ini secara umum menjelaskan tentang hukum perdata 

Indonesia, bahwa hukum perdata Indonesia adalah hukum perdata 

milik bangsa Indonesia yang berinduk pada kitab Undang-undang 
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hukum perdata (KUHpdt), yang dulu disebut Burgerlijk Wetboek 

(B.W.). Disamping itu terdapat juga hukum perdata Indonesia diluar 

KUHpdt buatan pembentuk undang-undang baik pada zaman Hindia 

Belanda dulu ataupun pada zaman Kemerdekaan Indonesia.  

4. Agung Wiyono, Aliem Nur, Harun Andi Burhanuddin, 

Resolusi Konflik, Seperti konflik-konflik pada umumnya, Buku ini 

membahas konflik sumberdaya alam yang juga melibatkan berbagai 

pihak (antara Negara dan Masyarakat). Dilihat dari sumbernya, konflik 

sumberdaya alam pada umumnya bersumber dari upaya perebutan 

pemanfaatan hutan baik untuk kepentingan ekonomi atau untuk 

kegiatan konservasi hutan. Kepentingan-kepentingan yang saling 

berbenturan ini apabila dibiarkan berlarutlarut akan berpotensi 

memberikan persoalan yang lebih besar, jika komunikasi antara para 

pihak yang berkonflik menjadi terputus. Untuk itu upaya penyelesaian 

konflik atau pencegahannya harus segera dilakukan dalam rangka 

mencari bentuk resolusi konflik yang dapat diterima dengan baik oleh 

para pihak.  

5. Muhammad Badai Anugrah, Hentikan Kriminalisasi 

Petani Di Kawasan Hutan, buku ini sedikit banyaknya menjelaskan 

tentang konflik-konflik antara Negara dan Masyarakat dalam Kasus 

Klaim kawasan Hutan yang membuat masyarakat sekitar hutan resah 

dan banyak di kriminalisasi oleh aparat penegak hukum lewat aturan-

aturan yang tumpang tindih dan bertentangan dengan hak-hak atas 

tanah Masyarakat. Bahwa selama ini, masyarakat hidup di bawah 

ancaman Undang-Undang nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan 

dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Karena bisa saja secara tibatiba 
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pihak kehutanan menuduh mereka melakukan perusakan kawasan 

hutan. Akibat penunjukan lokasi kawasan hutan yang sewenang-

wenang dan tidak partisipatif yang dilakukan oleh Negara.  

E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk  

1. Untuk mengetahui dan menganalisa penerapan hukum 

konsep hak menguasai Negara dalam SK Mentri Kehutanan 

NO.434/Menhut-II/2009 tentang penunjukan kawasan hutan di wilayah 

provinsi sulsel.  

2. Menerapkan perlindungan hak keperdataan masyarakat 

atas tanah dalam klaim SK Penetapan Kawasan Hutan di kelurahan 

Pattapang Kab. Gowa  

F. Manfaat Penelitian  

1. Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan pada 

umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.  

2. Untuk menjadi bahan referensi dan bahan masukan bagi 

para akademisi, politisi dan sejenisnya bahwa aturan-aturan yang 

hendak ditetapkan agar kiranya dapat berpihak pada rakyat, untuk 

kemakmuran rakyat dan untuk kesejahteraan rakyat.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Defenisi Negara Hukum  

 Negara hukum dapat diartikan sebagai negara yang tatacara 

penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya berdasarkan aturan hukum. Pada 

negara hukum, kekuasaan dapat menjalankan pemerintahan yang bersandarkan 

kedaulatan hukum (supremasi hukum) dengan tujuan untuk menjalankan 

ketertiban hukum.   

 Maka dari itu dalam negara hukum, kekuasaan negara didasarkan atas 

hukum, bukan hanya sekedar kekuasaan dan juga pemerintahan negara berdasar 

pada konstitusi yang berpaham konstitusionalisme, tanpa hal tersebut sulit disebut 

sebagai negara hukum. Supremasi hukum itu sendiri harus memuat tiga ide 

landasan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Maka dari itu di 

negara hukum, hukum seharusnya tidak boleh mengabaikan “rasa keadilan 

masyarakat”.  

Negara otoriter maupun negara komunispun yang memiliki konstitusi 

tetapi menolak ide mengenai konstitusionalisme, sehingga tidak boleh dikatakan 

sebagai negara yang menganut negara hukum. Seorang pakar hukum tata negara 

bapak Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa negara hukum itu merupakan negara 

yang unik karna negara itu sendiri dipahami sebagai suatu konsep hukum. 

Mengapa dikatakan sebagai negara yang unik karna tidak ada sistem yang lain. 

Pada negara hukum terdapat suatu sistem hukum yang berlandas pada konstitusi 

atau Undang-Undang.  

Negara yang dulunya tidak mengikat rakyatnya pada suatu aturan dan 

cenderung tidak memperdulikan urusan rakyat tetapi berkat perkembangan zaman 

yang semakin pesat maka hadirlah hukum formil yang berkembang menjadi 
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hukum materil, dengan artian pemerintah memiliki hak untuk turut serta dalam 

urusan warga negaranya, serta bertanggungjawab terhadap kemakmuran rakyat. 

Negara diwakili pemerintah harus bersifat aktif dan kompetitif dalam upaya 

membangun kesejahteraan rakyat serta mewujudkan tujuan hukum.13  

 Indonesia Sebagai Negara Hukum , hal yang menjadi dasar bahwa negara 

Indonesia adalah negara hukum telah tercantum pada Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, 

yang menyatakan bahwa:  

 “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”14  

Tertuangnya ketentuan ini ke dalam bagian pasal UUD 1945 

memperlihatkan semakin kuatnya paham dasar hukum serta amanat negara, 

bahwa negara Indonesia adalah negara yang merupakan negara hukum.  

 Dalam teori konstitusi dalam negara hukum tidak akan bisa terpisahkan 

dari pilar negara hukum itu sendiri yakni paham kedaulatan hukum. Paham 

kedaulatan hukum itu sendiri adalah suatu ajaran yang menyatakan bahwa 

kekuasaan yang paling tinggi terdapat pada hukum artinya tidak ada kekuasaan 

lain terkecuali kekuasaan hukum yang dalam hal ini berpegang pada pancasila 

sebagai ideologi negara dan sumber segala sumber hukum yang ada.   

 Dalam praktik hukum nasional hukum sebagai paradigma terbentuknya 

negara hukum mengacu pada ideologi pancasila.15 Pembahasan mengenai negara 

hukum itu sendiri tidak akan lepas dari antara hubungan hukum dan kekuasaan. 

Dalam cita-cita perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia yang bertekad 

menghapuskan penjajahan dari bumi Indonesia yang diinginkan adalah Negara 

                                                             
13 Budiman N.P.D Sinaga, Hukum Tata Negara, (Jakarta :  PT. Tatanusa,2009) hal 86.  
14 UUD 1945  
15 Muhammad Junaidi,  Hukum Konstitusi ( Depok : PT Rajagrafindo Persada , 2018) , hal 107  
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Republik Indonesia merupakan suatu negara hukum dimana kekuasaan tunduk 

pada hukum.  

Cita-cita tersebut terdapat ciri yaitu kekuasaan tidaklah boleh tanpa batas. 

Dikatakan Negara hukum adalah negara yang berdasarkan hukum karena secara 

umum hukum memperlakukan semua orang tanpa tanpa adanya perbedaan atas 

ras, agama, kedudukan sosial, dan kekayaan.  

Sebelumnya, pijakan negara hukum Indonesia ditemukan dalam bagian 

Penjelasan Umum UUD 1945 tentang Sistem Pemerintahan Negara, yaitu sebagai 

berikut:  

a. Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (Rechsstaat). 

Negara Indonesia berdasar atas hukum (Rechsstaat), tidak berdasar 

atas kekuasaan belaka (Machtsstaat).  

b. Sistem Konstitusional. Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi 

(hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak 

terbatas).  

 Mengenai Negara hukum dalam kaitannya dengan UUD 1945 terdapat ciri 

khusus negara hukum. Sebagai ciri pertama negara hukum adalah perlindungan 

atas Hak Asasi Manusia. Ciri ini kemudian dapat ditemukan dalam pembukaan 

dan batang tubuh UUD 1945 tepatnya didalam pembukaan alinea I yang 

menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, kemudian didalam 

alinea IV disebutkan salah satu dasar yaitu “kemanusiaan yang adil dan beradab”. 

Ciri kedua yaitu adanya peradilan yang bebas dari pengaruh sesuatu kekuasaan 

atau kekuatan lain dan tidak memihak . Ciri kedua ini dapat dilihat dalam pasal 24 

UUD 1945 yang menegaskan : 
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“kekuatan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-

lain badan kehakiman menurut undang-undang”.16  

 Dari penjelasan diatas maka pembagunan hukum nasional dinegara 

hukum masih perlu dikembangkan dengan baik dan serius.Bertitik pada cita-cita 

dan ciri-ciri pembangunan hukum. Mengingat materi hukum dinegara hukum 

masih banyak yang perlu di diperbaharui dan disosialisasikan, sehingga norma 

hukum yang berlaku menjadi diketahui.17  

B. Dasar Hak Menguasai Negara Atas Tanah  

Pembukaan UUD 1945 alenia ke-4, yang intinya adalah Negara melalui 

Pemerintah memiliki tanggung jawab sekaligus tugas utama melindungi “Tanah 

air Indonesia” yang meliputi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung 

didalamnya untuk kesejahteraan bangsa Indonesia.  

Hak menguasai Negara merupakan konsep Negara suatu organisasi 

kekuasaan dari seluruh rakyat, sehingga kekuasaan berada ditangan Negara. Jadi 

Negara memiliki hak menguasai tanah melalui fungsi untuk mengatur dan 

mengurus. Negara memiliki kewenangan sebagai pengatur, perencana, pengelola 

sekalisus sebagai pengawas pengelolaan, penggunaan dan pemanfaatan SDA 

nasional. Maka Negara berkewajiban untuk :  

1.1.) Segala bentuk pemanfaatan bumi dan air dan serta hasil yang didapat 

didalamnya [kekayaan alam], harus secara nyata meningkatkan 

kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.  

                                                             
16 Marlang, Abdullah, Irwansyah, dan Kaisaruddin Kamaruddin, 2009, Pengantar 

Hukum Indonesia, As Center, Makassar, hlm 9-10  
17 Jumadi, Jumadi. "NEGARA HUKUM DAN PEMBANGUNAN NASIONAL  

BERWAWASAN HUKUM." Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan 
Hukum 4.1 (2017): 68-82.  
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1.2.) Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat 

didalam atau diatas bumi dan air yang dapat dihasilkan secara langsung 

atau dinikmati langsung oleh rakyat.  

1.3.) Mencegah rakyat tidak mempunyai kesempatan atau kehilangan hak 

yang terdapat di dalam dan di atas bumi dan air.  

1.4.) Berhak untuk : menguasai dan mengelola tanah18  

Rumusan  pembatasan kekuasaan Negara atas tanah UUPA Pasal 2 ayat 2 :  

a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, persediaan dan 

pemeliharaan  

b. Menentukan hubungan hukum  

c. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang dan 

perbuatan hukum  

1. Pengertian “Penguasaan” dan “Menguasai”  

Pengertian “penguasaan” dan “menguasai” dapat dipakai dalam arti fisik, 

juga dalam arti yuridis. Juga beraspek perdata dan beraspek public.  

Penguasaan yuridis dilandasi hak, yang dilindungi oleh hukum dan 

umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara 

fisik tanah yang dihaki. Tetapi ada juga penguasaan yuridis yang biarpun memberi 

kewenangan untuk menguasai tanah yang dihaki secara fisik, pada kenyataanya 

penguasaan fisiknya dilakukan pihak lain.  

Dalam hukum tanah kita kenal juga penguasaan yuridis yang tidak 

memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang bersangkutan secara fisik. 

Kreditor pemegang hak jaminan atas tanah mempunyai hak penguasaan yuridis 

                                                             
18 Noer Fauzi Rahman, “Land Reform Dari Masa Ke Masa” (Yogyakarta : tanah air beta, 

2012), hlm.21  
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atas tanah yang dijadikan agunan, tetapi penguasaannya secara fisik tetap ada 

pada yang empunya tanah.19  

2. Pengertian Hak Penguasaan Atas Tanah  

Dalam tiap hukum tanah terdapat pengaturan mengenai berbagai hak 

penguasaan atas tanah. Dalam UUPA misalnya diatur dan sekaligus ditetapkan 

tata jenjang atau hierarki hak hak penguasaan atas tanah dalam hukum tanah 

nasional kita, yaitu :  

Hak Bangsa Indonesia yang disebut dalam pasal 1, sebagai hak 

penguasaan atas tanah yang tertinggi, beraspek perdata dan public.  

• Hak Menguasai dari Negara yang disebut dalam Pasal 2, semata mata 

beraspek public.  

• Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang disebut dalam Pasal 3, 

beraspek perdata dan public.  

• Hak-hak Perorangan/individual, semuanya beraspek perdata, terdiri atas  

• Hak-hak atas tanah sebagai hak-hak individual yang semuanya secara 

langsung ataupun tidak langsung bersumber pada Hak Bangsa, yang 

disebut dalam Pasal 16 dan 53. Wakaf, yaitu Hak Milik yang sudah 

diwakafkan dalam Pasal 49.  

• Hak Jaminan atas Tanah yang disebut “hak tanggungan ” dalam Pasal 

25,33,39, dan 51.  

• Walaupun bermacam-macam, tetapi semua hak penguasaan atas tanah 

berisikan serangkaian wewenang, kewajiban dan/larangan bagi pemegang 

haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki.  

                                                             
19 Puspijak, “Hutan Untuk Rakyat : Jalan terjal reforma agrarian di sector kehutanan 

(Yogyakarta : LKiS Yogyakarta 2014).Hlm. 211  
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Kata menguasai atau penguasaan oleh Negara terletak didalam Pasal 33 

UUD 1945 dan tidak dapat ditafsirkan secara khusus didalam penjelasanya. oleh 

karena itu, kata penguasaan jika kita tafsirkan secara etimologis adalah : “proses, 

cara, perbuatan menguasai atau mengusahakan”. Jadi penguasaan adalah suatu 

tindakan yang mencakup dari segi proses sampai cara menguasainya. Dengan kata 

lain bahwa penguasaan oleh negara adalah suatu proses yang dilakukan oleh 

negara untuk menguasai atau mengusahakan sesuatu yang sesuai dengan 

kepentingan.20  

Sedangkan dalam hal penguasaan negara atas bahan galian atau bahan 

pertambangan mempunyai makna : “negara memegang kekuasaan untuk 

menguasai dan mengusahakan segenap sumber daya bahan galian yang terdapat 

diwilayah hukum pertambangan Indonesia” . Pengertian ini searah dengan apa 

yang tercakup didalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945.  

Kedudukan hak menguasai negara juga tetap begitu penting dan 

menduduki posisi sentral, kedudukannya sama sebagaimana kedudukan hak milik 

dalam sistem hukum perdata, walaupun seperti yang telah disebutkan bahwa tidak 

diatur lebih lanjut dengan Undang-undang.  

3. Asas – asas Hak Menguasai Negara Atas Tanah  

UUPA Pasal 1 Ketentuan yang terdapat dalam UUPA pasal 1 yang 

menyatakan bahwa tanah di daerah dan pulau bukan semata-mata menjadi hak 

rakyat asli daerah saja melainkan  hak seluruh bangsa Indonesia ditegaskan bahwa 

subjek hukum pemegang hak atas tanah dapat berbentuk Bangsa Indonesia. 

UUPA telah mengatur strukur pendelegasian wewenang dari Negara pada 

                                                             
20 Denico Doly, “Kewenangan Negara Dalam Penguasaan Tanah” (Jakarta : Pusat 

Penelitian Badan Kordinasi DPR RI 2017), hlm. 195   
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pemerintah atau masyarakat untuk membentuk keseimbangan hak dan kewajiban 

perorangan, masyarakat, Negara.21  

4. Subyek Hak Menguasai Negara Atas Tanah: bangsa, Negara, 

perseorangan, badan hukum.  

Rumusan Wewenang Hak Menguasai Negara Atas Tanah  

a.    UUPA Pasal 2 jo. 4  

Membuat rencana umum hukum keperluan bersifat :  

Politis [bangunan pemerintah]  

Ekonomis [industry, tambang, dll]  

Social [ibadat, kesehatan, pendidikan, dll]  

Yang kesemuanya berdasarkan Pancasila yang berbunyi permusyawaratan 

perwakilan. 

 b.    PP no.8 tahun 1953  

Penguasaan untuk di berikan dipergunakan untuk keperluannya sendiri 

serta di berikan pada pihak lain [pasal 4 jo. 12]  

 Pembatasan kekuasaan Negara atas tanah [UUPA pasal 2 ayat 2]  

 Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, 

persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa.  

 Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan antara orang 

dengan bumi, air, ruang angkasa  

 Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang dan 

perbuatan hukum mengenai bumi, air, ruang angkasa.  

5. Landasan Hak Menguasai Negara Atas Tanah  

                                                             
21 Noer Fauzi Rahman, Land Reform Dari Masa ke Masa (Yogyakarta : Tanah air 

beta, 2012) hlm. 15  
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1. Landasan Hukum/Yuridis  

Perlu adanya aturan-aturan atau hukum mengatur hak menguasai Negara 

atas tanah yang menjadi landasan pemikiran hubungan orang, tanah, dan Negara 

didalam Negara Hukum. Adanya wewenang, otoritas, ataupun kekuasaan yang 

delembagakan sehingga dapat detentukan asas-asas, peraturan, politik dan unsur – 

unsur non hukum.  

UUD 1945 Pasal 33 ayat [2] dan [3]  

Pasal 2: cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang 

menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai Negara.  

Pasal 3: bumi dan air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai 

oleh Negara dan dipergunakan sebesar-sebesar kemakmuran rakyat.  

Inti dari pasal tersebut adalah, hak menguasai tanah merupakan 

pelimpahan tugas bangsa untuk menguasai dan mempergunakan sebesar 

kemakmuran rakyat.22  

2. Peran Negara  

Organisasi kekuasaan tertinggi Badan penguasa yang dapat dipaksakan 

pada pemegang penguasaan atas tanah Pemegang kedaulatan atas seluruh wilayah 

[sifatnya sebagai Negara] Hak Penguasaan Atas Tanah Sebagai Lembaga Hukum 

dan Hubungan Hukum Konkret. Pengaturan hak-hak penguasaan atas tanah dalam 

Hukum Tanah ada yang sebagai lembaga hukum. Ada pula sebagai hubungan-

hubungan hukum konkret.  

Hak penguasaan atas tanah merupakan suatu lembaga hukum, jika belum 

dihubungkan dengan tanah dan orang atau badan hukum tertentu sebagai 

pemeganng haknya. Sebagai contoh dapat disebut Hak Milik, Hak Guna Usaha, 

                                                             
22 Noer Fauzi Rahman, Land Reform Dari Masa ke Masa (Yogyakarta : tanah air 

beta, 2012), hlm. 16  



 

23 
 

Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Sewa untuk bangunan yang disebut 

dalam pasal 20 sampai dengan 45 UUPA.  

Hak penguasaan atas tanah merupakan suatu hubungan hukum konkret, 

jika telah dihubungkan dengan tanah tertentu sebagai subyek atau pemegang 

haknya.  

Sebagai contoh dapat dikemukakan hak-hak atas tanah yang disebut dalam 

Ketentuan Konversi UUPA.  

Wewenang Pemerintah Pusat :  

a. hal izin lokasi : penetapan kebijakan, pemberian dan pembatalan 

izin, pembinaan, pengendalian  

b. pengadaan tanah untuk kepentingan umum : penetapan kebijakan, 

pengadaan, pembinaan  

c. penetapan subjek objek : penetapan kebijakan, penyelesaian 

sengketa, melakukan pembinaan  

d. pemanfaatan dan penyelesaian tanah kosong : penetapan kebijakan, 

pembinaan, pemanfaatan  

e. pembukaan tanah : penetapan kebijakan, pemberian izin, 

pembinaan, pengendalian  

Wewenang Pemerintah Daerah  

a. hal izin lokasi :  penerimaan permohonan; kompilasi bahan; rapat 

koordinasi; peninjauan; izin  

b. pengadaan tanah untuk kepentingan umum  

c. menyelesaikan masalah ganti rugi dan santunan tanah  

d. penetapan subjek dan objek redistribusi tanah  

e. penetapan tanah ulayat : mendengarkan pendpat umum dan data 

sebagai bahan pertimbangan   
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Wewenang Masyarakat Umum dan Badan Lainnya  

Dalam masyarakat terdapat masyarakat, kelompok, ataupun perkumpulan 

yang menguasai sebagian tanah yang dilakukan secara turun temurun atau secara 

genealogis. Masyarakat inilah yang memegang tanggungjawab baik pada keluarga 

maupun masyarakat adat berkenaan dengan tanah tersebut. Bila dalam 

pelaksanaannya tidak mampu mengurus tanah tersebut maka ketentuan 

selanjutnya diserahkan pada masyarakat adat.23  

Aspek yang Mempengaruhi Hak Menguasai Negara Atas Tanah  

a. aspek Sosial  

b. aspek Ekonomi  

c. Aspek Politik dan hukum  

Arti Strategis hak menguasai Atas Tanah dalam Pembangunan dan 

Kesejahteraan Rakyat  

a. Bersumber pada Hak Ulayat  

b. Tanah dan Pembangunan  

c. Bentuk Hak Menguasai Negara atas Tanah dalam Pembangunan  

d. Rencana tata ruang  

e. Desentralisasi pembuat kebijakan  

f. Hak pengelolaan  

g. Negara mengakui dan memberikan perlindungan hak perorangan 

atas tanah  

h. Mewujudkan kesejahteraan rakyat  

i. Sistematika Pengaturan Hak-Hak Penguasaan Atas Tanah24  

                                                             
23 Iman Sudiyat, Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar (Yogyakarta : Liberty, 2000), 

hlm. 76  
24 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia (Bandung : PT. Citra Aditya 

bakti, 2000), hlm.133 24 Liza Dzulhijjah, “RUU Pertanahan dan Sejarah Panjang Reformasi 

Agraria (Gema Keadilan : Edisi Jurnal 2015), hlm. 3-4  
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Dengan pendekatan pengertian hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga 

hukum dan hubungan hukum konkret, ketentuan-ketentuan hukum yang 

mengaturnya dapat disusun dan dipelajari dalam suatu sistematika yang khas dan 

masuk akal. Dikatakan khas, karena hanya dijumpai dalam hukum tanah dan tidak 

dijumpai dalam cabang-cabang hukum yang lain. Dikatakan masuk akal karena 

mudah ditangkap dan diikuti logikanya.  

C. Sejarah Singkat Pertanahan Indonesia  

Jadi pada zaman kemerdekaan yang masih menggunakan hukum belanda 

terhadap pengaturan pertanahan yang dinilai tidak cocok dengan prinsip-prinsip 

bangsa Indonesia. Maka dengan itu terjadi kebijakan Negara untuk melakukan 

penghapusan tanah partikelir yang mekanisme pengaturan tanah terebut seperti 

adanya Negara dalam Negara (kraton). Tanah partikelir dahulu dimiliki oleh tuan-

tuan tanah (pengusaha besar). Akhirnya tanah-tanah partikelir mengalami 

penggantian hak kepemilikan dari personal menjadi hak milik Negara.24  

Pada era 1960 sejak berlakunya Undang – Undang Pokok Agraria 

(UUPA), Badan Pertanahan Nasional mengalami beberapa kali pergantian 

penguasaan dalam hal ini kelembagaan. tentunya masalah tersebut berpengaruh 

pada proses pengambilan kebijakan. ketika dalam naungan kementerian agraria 

sebuah kebijakan diproses dan ditindaklanjuti dari struktur Pimpinan Pusat sampai 

pada tingkat Kantah, namun ketika dalam naungan Departemen Dalam Negeri 

hanya melalui Dirjen Agraria sampai ketingkat Kantah. disamping itu secara 

kelembagaan Badan Pertanahan Nasional mengalami perubahan struktur 

kelembagaan yang rentan waktunya sangat pendek.25  

 

                                                             
25 Carolus Bregas Pranoto, “Pembangunan Negara, Hukum Pertanahan Indonesia, dan 

Kembalinya Tanah Kesultanan di Ypgyakarta” (Yogyakarta : dari kota 2017) hlm. 22-23  
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1. 1960 

Pada awal berlakunya UUPA, semua bentuk peraturan tentang pertanahan 

termasuk Peraturan Pemerintah masih dikeluarkan oleh Presiden dan Menteri 

Muda Kehakiman. Kebijakan itu ditempuh oleh pemerintah karena pada saat itu 

Indonesia masih mengalami masa transisi.  

2. 1965  

Pada tahun 1965 agraria dipisah dan dijadikan sebagai lembaga yang 

terpisah dari naungan menteri pertanian dan pada saat itu menteri agraria dipimpin 

oleh R.Hermanses. S.H  

3. 1968  

Pada tahun 1968 secara kelembagaan mengalami perubahan.pada saat itu 

dimasukan dalam bagian departemen dalam negeri dengan nama direktorat 

jenderal agraria. Selama periode 1968 – 1990 tetap bertahan tanpa ada perubahan 

secara kelembagaan begitupula dengan peraturan yang diterbitkan.  

Pada Tahun 1988–1990  

Pada periode ini kembali mengalami perubahan. Lembaga yang menangani 

urusan agraria dipisah dari departemen dalam negeri dan dibentuk menjadi 

lembaga non departemen dengan nama badan pertanahan nasional yang kemudian 

dipimpin oleh Ir.Soni Harsono dengan catur tertib pertanahannya. Pada saat itu 

terjadi perubahan yang signifikan karena merupakan awal terbentuknya badan 

pertanahan nasional.  

Pada tahun 1990–sekarang  

1. 1990  

Pada periode ini kembali mengalami perubahan menjadi menteri Negara 

agraria/badan pertanahan nasional yang masih dipimpin oleh Ir.Soni Harsono. 
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pada saat itu penambahan kewenangan dan tanggung jawab yang harus diemban 

oleh badan pertanahan nasional.  

2. 1998  

Pada tahun ini masih menggunakan format yang sama dengan nama 

Menteri Negara agraria/badan pertanahan nasional.perubahan yang terjadi hanya 

pada puncuk pimpinan saja yakni Ir.Soni Harsono diganti dengan Hasan Basri 

Durin.  

2002–2006 tahun 2002 kemudian mengalami perubahan yang sangat 

penting.pada saat itu badan pertanahan nasional dijadikan sebagai lembaga 

Negara. Kedudukannya sejajar dengan kementerian. Pada awal terbentuknya BPN 

RI dipimpin oleh Prof.Lutfi I.Nasoetion, MSc.,Ph.D  

2006–2012 pada tahun 2006 sampai 2012 BPN RI dipimpin oleh Joyo 

Winoto, Ph.D. dengan 11 agenda kebijakannya dalam kurun waktu lima tahun 

tidak terjadi perubahan kelembagaan sehingga tetap pada format yang 

sebelumnya.  

2012–2014 Pada tanggal 14 Juni 2012 Hendarman Supandji dilantik 

sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) 

menggantikan Joyo Winoto.  

2014–sekarang  

Pada pemerintahan Presiden Joko Widodo dibuat Kementerian baru 

bernama Kementerian Agraria dan Tata Ruang Indonesia, sehingga sejak 27 

Oktober 2014, Badan Pertahanan Nasional berada di bawah naungan Menteri 

Agraria dan Tata Ruang. Jabatan Kepala BPN dijabat oleh Menteri Agraria dan 

Tata Ruang yang dijabat oleh Sofyan Djalil.  

https://id.wikipedia.org/wiki/Presiden_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Presiden_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Joko_Widodo
https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Agraria_dan_Tata_Ruang_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Agraria_dan_Tata_Ruang_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/27_Oktober
https://id.wikipedia.org/wiki/27_Oktober
https://id.wikipedia.org/wiki/27_Oktober
https://id.wikipedia.org/wiki/27_Oktober
https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Menteri_Agraria_dan_Tata_Ruang_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Menteri_Agraria_dan_Tata_Ruang_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Menteri_Agraria_dan_Tata_Ruang_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Menteri_Agraria_dan_Tata_Ruang_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Menteri_Agraria_dan_Tata_Ruang_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Menteri_Agraria_dan_Tata_Ruang_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Sofyan_Djalil
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D. Latar Belakang Politik Munculnya Istilah Kawasan Hutan  

Istilah kawasan hutan secara teknis tidak ada yang salah, pokoknya yang 

namanya hutan kita sebut kawasan.  Akan tetapi kawasan hutan di sini salahnya 

diinterpretasikan sebagai wewenang, bukan berimplikasi teknis tanaman 

hutannya, sehingga untuk urusan pertanahan ini wewenang BPN hanya 30%.  

Urusan hutan tidak lagi kepada fungsi hutannya tetapi lebih kepada 

wewenangnya. Dan proses berikutnya akan mengikuti alur pikir seperti ini. Ini 

adalah kesalahan para ahli hukum yang kurang memahami sejarah.  Jadi pada 

dasarnya BPN itu tidak mempunyai wewenang apa-apa, padahal dulu 

pemahamannya kehutanan itu hanya mengurus tanamannya.  Jadi mestinya 

hutannya yang diurus akan tetapi dengan munculnya istilah kawasan maka 

diinterpretasikan sebagai wewenang. Berarti, di dalamnya ada latar belakang 

kepentingan (politik). Tahun 1965 ditetapkan sebagai Tahun Berdikari, sedangkan 

Pengadilan Land Reform baru dibentuk tahun 1964. Jadi antara tahun 1960–1965 

beragam lembaga hadir. Pernah juga ada Panitia Pengukuran Desa Lengkap 

berada di bawah Menteri Agraria. Panitia Pengukuran ini partisipatif yang 

melakukan pengukuran adalah panitia land reform yang di dalamnya terdiri wakil 

petani, wakil buruh, camat, wakil kehutanan dan lain-lain yang berkerja secara 

partisipatif.26   

Saat ini membuat UU hanya 1-2 bulan, terus diskusi publik untuk masukan 

lagi dan UU langsung jadi. Dahulu UUPA memakan waktu 12 tahun (1948–

1960), meskipun dalam kondisi perang dan setelah perang dari tahun 1950–1960, 

10 tahun karena selalu didebatkan di DPR, terakhir kalinya tahun 1958 RUU 

                                                             
26Didik Suharjito, et al, 2013, Kembali Kejalan Lurus: Kritik Penggunaan Ilmu dan Praktek 

Kehutanan, Forci Development, Sleman Yogyakarta.  
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Agraria diserahkan kepada Bung Karno dan beliau menolak dan minta agar usulan 

tersebut diuji dulu di universitas.  

Akhirnya DPR harus bekerjasama dengan Universitas Gajah mada (UGM) 

karena waktu itu yang banyak pakarnya UGM, di IPB baru 2 orang dengan Pak 

Sayogyo.



 

30 
 

Jadi yang penting principal-nya dulu yang harus diterima. Tahun 1982 ada 

dua UU yang bersaing, yaitu UU Tata Guna Tanah yang visinya kuno dan UU 

Lingkungan Hidup. Sebagai jalan tengahnya kemudia muncul UU Tata Ruang, 

sampai sekarang. Kalau kita baca UU Tata ruang, isinya sedikit sekali dan 

banyaknya hanya menyangkut wewenang. Jadi kalau sekarang kita potret maka 

dalam konteks penelitian, yang penting kita memotret secara serius. Sayangnya, 

sekarang ini universitas memotretnya hanya sepintas (snapshot) akibat adanya 

liberalisasi perguruan tinggi dalam bentuk BHMN, terpaksa organisasinya berdiri 

sendiri dan kredibilitas ilmiahnya menjadi tidak jelas.27  

E. Tanah Ulayat di Indonesia  

1. Pengertian Hak Ulayat    

Hak Purba memiliki beberapa istilah, diantaranya hak persekutuan dan hak 

purba itu sendiri, hal ini diungkapkan oleh Djojodigoeno, hak pertuanan 

diungkapkan oleh Supomo, dan dalam UUPA disebut hak ulayat. Dalam masa 

lalu, dimasa sebelum kemerdekaan dan masa-masa kerajaan di Nusantara ini, hak 

persekutuan/hak purba merupakan hak tertinggi atas tanah di seluruh Nusantara 

ini.  

Hak purba adalah hak yang dipunyai oleh suatu suku (clan/ gens/ stam), 

sebuah serikat desa-desa (dorpenbond) atau biasanya oleh sebuah desa saja untuk 

menguasai seluruh tanah dan seisinya dalam lingkungan wilayahnya.  

Dalam redaksi lain disebutkan bahwa hak persekutuan atas tanah adalah 

hak persekutuan (hak masyarakat hukum) dalam hukum adat terhadap tanah 

tersebut; misalnya hak untuk menguasai tanah, memanfaatkan tanah itu, 

memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di atasnya, atau berburu 

binatang-binatang yang hidup di atas tanah itu. Hak masyarakat hukum atas tanah 

                                                             
27 FA0, 2000, FRA 2000 on definitions of forest and forest change, Rome: FAO.  
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ini disebut juga “hak ulayat” atau “hak pertuanan”. Dalam literatur oleh C. Van 

Vollenhoven disebut dengan istilah “beschikking”, sedangkan tanah sebagai 

wilayahnya disebut “beschikkingring”  

Hak Ulayat adalah pengakuan bersama oleh seluruh anggota masyarakat 

dan didalamnya juga terkandung hak kepunyaan perorangan yang berarti orang 

perorangan boleh mempunyai tanah di lingkungan hak ulayat tersebut. Sementara 

menurut Budi Harsono hak ulayat adalah hak dari suatu masyarakat hukum adat 

atas lingkungan tanah wilayahnya, yang memberi wewenang-wewenang tertentu 

kepada penguasa adat untuk mengatur dan memimpin penggunaan tanah wilayah 

masyarakat hukum tersebut.  

2.Tanah Ulayat  

Tanah ulayat merupakan tanah kepunyaan bersama yang diyakini sebagai 

karunia suatu kekuatan ghaib atau peninggalan nenek moyang kepada kelompok 

yang merupakan masyarakat hukum adat sebagai unsur pendukung utama bagi 

kebidupan dan penghidupan kelompok tersebut sepanjang masa.28  

Disinilah sifat religius hubungan hukum antara para warga masyarakat 

hukum adat bersama dengan tanah ulayatnya ini. Adapaun tanah ulayat atau tanah 

bersama yang dalam hal ini oleh kelompok di bawah pimpinan kepala adat 

masyarakat hukum adat, misalnya adalah hutan, tanah lapang, dan lain 

sebagainya. Tanah untuk pasar, penggembalaan, tanah bersama, dan lain-lain yang 

pada intinya adalah demi keperluan bersama.29  

Apabila dipandang dari sudut bentuk masyarakat hukum adat, maka 

lingkungan tanah mungkin dikuasai oleh suatu masyarakat hukum adat atau 

                                                             
28 Buhsar Muhammad, Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar (PT. Pradnya Paramita : 

Jakarta 1986) hlm. 39-40  
29 Iman Sudiyat, Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar (Liberty Yogyakarta : Yogyakarta 

2000) hlm. 144  
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beberapa masyarakat. Oleh karena itu biasanya lingkungan tanah adat dibedakan 

antara :  

a Lingkungan tanah sendiri, yaitu lingkungan tanah yang dimiliki 

oleh satu masyarakat hukum adat. Misalnya masyarakat adat tunggal desa di Jawa.  

b Lingkungan tanah bersama, yaitu lingkungan tanah adat yang 

dikuasai oleh beberapa masyarakat hukum adat yang setingkat  

3. Kedudukan Hak Ulayat Dalam UUPA (UU No. 5 Tahun 1960)  

Dalam Undang-undang Pokok Agraria pasal 5 UU No.5 1960 

menyebutkan bahwa: “Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang 

angkasa adalah hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan 

Nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme 

Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam UU ini dan 

dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan 

unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.”  

Ketentuan ini mengandung makna, bahwa unsur-unsur hukum adat di 

bidang pertanahan yang ada di dalam suatu masyarakat hukum adat selama tidak 

bertentangan dengan ketentuan dan peraturan yang ada dapat dipergunakan dalam 

rangka pelaksanaan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria tersebut.  

Unsur-unsur yang penting dalam UUPA yang perlu kita perhatikan dan 

mempunyai kaitan dengan uraian ini lebih lanjut adalah:  

a. Bahwa tidak ada perbedaan tiap-tiap WNI baik laki-laki maupun 

wanita dalam memperoleh kesempatan untuk mendapatkan sesuatu hak dan 

manfaat atas tanah. [pasal 9: (2)]  

b. Bahwa UUPA No.5 1960 mengharuskan adanya pendaftaran tanah 

di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam rangka memberikan jaminan 

kepastian hukum atas tanah (pasal 19)  
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c. Bahwa UUPA No.5 1960 membenarkan adanya sistem pemilikan 

bersama (pasal 17)  

d. Perintah penegasan hak-hak atas tanah adat yang telah ada sebelum 

UUPA No.5 1960 diundangkan (pasal-pasal ketentuan Konversi).  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

  Penelitian yang dilakukan adalah Penelitian Lapangan (field Research), 

yang dilakukan untuk mengumpulkan sejumlah data dilapangan dengan 

melakukan wawancara langsung dengan informan dan mengumpulkan data 

tersebut kemudian mengolahnya menjadi data yang valid. Selain itu data tersebut 

juga akan dikaitkan dengan berbagai sumber lainnya seperti buku, undang-

undangan dan materi lainnya.  

 Menurut Miles dan Huberman penelitian kualitatif lebih berdasarkan pada 

filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan (Verstehen). Metode 

kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi 

tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. 

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapat pemahaman yang sifatnya umum 

terhadap kenyataan sosial.30  

2. Lokasi Penelitian  

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan 

skripsi ini, maka lokasi Penelitian ini dilakukan pada Kelurahan Patapang Kab. 

Gowa dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA Sulsel). Penentuan lokasi 

penelitian ini dipilih berdasarkan pertimbangan karena relefan dan sesuai dengan 

permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.  

  

                                                             
30 Lexy.J.Moleong,Metodologi Penelitian Kualitatif   ( Bandung: Posda Karya, 2007), hal 11.  
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B. Pendekatan Penelitan  

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah  

normatif empiris (applied law research), menggunakan studi kasus hukum 

normatif  empiris berupa pokok perilaku hukum, pokok kajiannya adalah 

penerapan hukum perdata Tinjauan Hukum Konsep Hak Menguasai Negara dalam 

SK penetapan kawasan hutan No. 434 tahun 2009, guna mencapai tujuan yang 

telah ditentukan. Penelitian hukum normatif empiris (terapan) bermula dari 

ketentuan hukum positif tertulis yang di berlakukan pada peristiwa hukum in 

concerto dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat 

gabungan dua tahap kajian, yaitu:  

1. Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku.  

2. Tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa in concerto guna mencapai 

tujuan yang telah ditentukan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui 

perbuatan. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realiasi pelaksanaan 

ketentuanketentuan hukum normative yang dikaji telah dijalankan secara patut 

atau tidak.  Karena penggunaan kedua tahapan tersebut, maka penelitian hukum 

normative yang dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak. Karena penggunaan 

kedua tahapan tersebut, maka penelitian hukum normatif empiris membutuhkan 

data sekunder dan data primer:  

1. Data primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoriatif, artinya 

mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-

undangan, catatancatatan resmi atau risalah dalam pembuatan 

perundang-undangan, dalam penulisan ini bahan hukum primer yang 

digunakan adalah, Undang-undang tentang konsep Hak Menguasai 

Negara (HMN) melalui pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.  
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2. Data sekunder, antara lain berupa wawancara langsung dengan pihak-

pihak yang terkait. 

C. Metode Pengumpulan Data   

 Sumber data dalam penelitian adalah subyek data yang dapat diperoleh.  

Jenis dan sumber data penulis gunakan dalam penelitian ini terbagi atas dua, 

yakni:  

1. Sumber Data Primer  

 Data primer adalah pengumpulan data yang dilakukan secara langsung 

dari lokasi penelitian atau objek yang diteliti berdasarkan data yang 

diperoleh dari masyarakat yang berada di lokasi konflik dan di KPA 

(Konsorsium Pembaruan Agraria). Secara teknis informan adalah orang 

yang dapat memberikan penjelasan yang lebih detil dan konferhensif 

mengenai apa, siapa, dimana, kapan, bagaimana, dan mengapa.  

2. Sumber Data Sekunder  

 Data sekunder merupakan jenis data yang mendukung data primer dan 

dapat diperoleh di luar objek penelitian. Sumber data sekunder dapat 

dibagi kepada; pertama, kajian kepustakaan konseptual yaitu kajian 

terhadap artikelartikel atau buku-buku yang ditulis oleh para ahli yang ada 

hubungannya dengan pembahasan judul penelitian ini. Kedua, kajian 

kepustakaan dari hasil penelitian terdahulu atau penelusuran hasil 

penelitian terdahulu yang ada relevansinya dengan pembahasan penelitian 

ini, baik yang telah diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan dalam 

bentuk buku atau majalah ilmiah.31  

                                                             
31 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta:PT. Rineka Cipta 

2006), hal 129.  
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D. Instrumen Penelitian  

Bagian ini menjelaskan tentang alat pengumpulan data yang disesuaikan 

dengan jenis penelitian yang dilakukan dengan merujuk pada metodologi 

penelitian.  

 Instrumen penelitian adalah suatu alat pengumpul data. Instrumen atau 

alat peneliti adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrument 

juga harus instrument juga harus “Divalidasi” seberapa jauh penelitian kualitatif 

siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Adapun alat-alat 

yang harus disiapkan oleh peneliti untuk meneliti adalah sebagai berikut:  

1. Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan 

wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari 

informan yang berupa daftar pertanyaan.  

2. Buku catatan dan alat tulis, berfungsi untuk mencatat semua percakapan 

dengan sumber data.  

3. Kamera, berfungsi untuk memotret jika peneliti sedang melakukan 

pembicaraan dengan informan.32  

E. Teknik Pengelolaan Data  

 Dalam penulisan ini, data yang diperoleh kemudian di kumpulkan baik 

secara primer maupun sekunder, dan di analisis secara mendalam. Selanjutnya 

diajukan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan 

menggambarkan permasalahan dengan penyelesaiannya yang berkaitan mengenai 

dengan penulisan ini.  

Pada bagian ini dikemukakan teknik pengolahan dan analisis data yang 

digunakan. Dalam penelitian kuantitatif, perlu ditegaskan lebih lanjt tentang 

model penyajian data seperti penyajian dalam bentuk tabel atau grafik dan 

                                                             
32 Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah: Makalah, 

Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Laporan Penelitian, hal 17.  
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memastikan penggunaan analisis statistikanya. Jika penelitian kualitatif, perlu 

ditegaskan teknik analisis dan interpretasi data yang digunakan.33  

 Pengolahan data dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan 

data yang bersifat penelitian kualitatif untuk menemukan yang di inginkan oleh 

peneliti. Pengolahan data yang ada selanjutnya diinterpretasikan dalam bentuk 

konsep yang dapat mendukung objek pembahasan. Analisis data dapat dilakukan 

sepanjang proses penelitian dengan menggunakan teknik analisis sebagai berikut:  

1. Reduksi Data (Data Reduction)  

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu 

maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Informasi dari lapangan sebagai bahan 

mentah diringkas, disusun lebih sistematis, dan ditonjolkan pokok-pokok yang 

penting sehingga lebih mudah dikendalikan.  

2. Penyajian Data (Data Display)  

Penyajian data yang diperoleh dari lapangan terkait dengan seluruh 

permasalahan penelitian dipilih antara yang dibutuhkan dan yang tidak 

dibutuhkan, lalu dikelompokkan kemudian diberi batasan masalah. Bentuk 

penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif, maupun matrik, grafik, jaringan 

dan bagan.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
33 Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah: 

Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Laporan Penelitian, hal 20.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Kabupaten Gowa adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi 

Selatan, Indonesia. Ibukota kabupaten ini terletak di kota Sungguminasa. 

Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.883,83 km2 dan berpenduduk sebanyak ± 

652.941 jiwa. Dalam khasanah sejarah nasional, nama Gowa sudah tidak asing 

lagi. Mulai abad ke-15, Kerajaan Gowa merupakan kerajaan maritim yang besar 

pengaruhnya di perairan Nusantara. Bahkan dari kerajaan ini juga muncul nama 

pahlawan nasional yang bergelar Ayam Jantan dari Timur, Sultan Hasanuddin, 

Raja gowa XVI yang berani melawan VOC Belanda pada tahun-tahun awal 

kolonialisasinya di Indonesia. Kerajaan Gowa memang akhirnya takluk kepada 

Belanda lewat Perjanjian Bongaya. Namun meskipun sebagai kerajaan, Gowa 

tidak lagi berjaya, kerajaan ini mampu memberi warisan terbesarnya, yaitu 

Pelabuhan Makassar ini dapat disebut anak kandungnya, sedangkan Kerajaan 

Gowa sendiri merupakan cikal bakal kabupaten Gowa sekarang. 

Kota Makassar lebih dikenal khalayak dibandingkan dengan Kabupaten 

Gowa. Padahal kenyataannya sampai sekarang kabupaten Gowa ibaratnya masih 

menjadi ibu bagi kota ini. 

  Kabupaten yang hanya berjarak tempuh sekitar 10 menit dari Kota 

Makassar ini memasok sebagian besar kebutuhan dasar kehidupan kota. Mulai 

dari bahan material untuk pembangunan fisik, bahan pangan, terutama sayur-

mayur, sampai aliran air bersih dari Waduk Bili-Bili. 

Kemampuan Kabupaten Gowa menyuplai kebutuhan bagi daerah 

sekitarnya dikarenakan keadaan alamnya. Kabupaten seluas 1.883,32 kilometer 

persegi ini memiliki enam gunung, dimana yang tertinggi adalah Gunung 
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Bawakaraeng. Daerah ini juga dilalui Sungai Jeneberang yang di daerah 

pertemuannya dengan Sungai Jenelata dibangun Waduk Bili-Bili. Keuntungan 

alam ini menjadikan tanah Gowa kaya akan bahan galian, di samping tanahnya 

yang subur. 

Secara geografis, Kabupaten Gowa terletak pada 5°33’-5°34’ Lintang 

Selatan dan 120°38’-120°33’ Bujur Timur. Kabupaten Gowa terdiri dari wilayah 

dataran rendah dan wilayah dataran tinggi dengan ketinggian antara 10-2800 

meter diatas permukaan air laut. Namun demikian wilayah dataran tinggi yaitu 

sekitar 72,26% terutama di bagian timur hingga selatan karena merupakan 

Pegunungan Tinggimoncong, Pegunungan  Bawakaraeng-Lompobattang dan 

Pegunungan Batureppe-Cindako. Dari total luas kabupaten Gowa 35,30% 

mempunyai kemiringan tanah di atas 40 derajat, yaitu pada wilayah Kecamatan 

Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya dan Tompobulu. Kabupaten Gowa dilalui 

oleh banyak sungai yang cukup besar yaitu ada 15 sungai. Sungai dengan luas 

daerah aliran yang terbesar adalah Sungai Jeneberang yaitu luas 881 km2 dengan 

panjang sungai utama 90 km. 

Di Kabupaten Gowa juga terdapat aktivitas pertambangan. Berbagai 

macam bahan-bahan galian golongan C di sepanjang Daerah Aliran sungai (DAS) 

Jeneberang, seperti pasir, batu kali dan kerikil secara turun-temurun mampu 

memberikan nafkah bagi penduduk sekitarnya. Meskipun pendapatan itu tidak 

seberapa dibanding dengan hasil-hasil keuntungan besar yang diperoleh oleh 

perusahaan-perusahaan atau korporasi yang memiliki modal besar dan mengelola 

bisnis pertambangan itu. Kontribusi sektor pertambangan ini dalam kegiatan 

ekonomi di tahun 2000 nilainya mencapai Rp. 105,4 Miliar atau 9,13 persen, 

tetapi sumbangan sektor ini terhadap khas pemerintah kabupaten (pemkab) cukup 

signifikan. 
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Pada tahun 2001, Pemkab menargetkan Rp. 2.03 miliar dari pajak bahan 

galian golongan C untuk mengisi Pendapatan Hasil Daerah (PAD). Kegiatan 

penggalian memang cukup besar karena selain tersedianya material dari DAS, 

juga ada batu gunung dan tanah liat. Adapun persoalan bagi truk-truk yang lalu-

lalang mengangkut material ini di sepanjang jalan protokol yang menghubungkan 

Kabupaten Gowa dengan Kota Makassar tak jarang menelan korban jiwa, baik itu 

karena sopir yang ugal-ugalan, truk yang membuat debu-debu mengaburkan 

penglihatan pengendara lain ataupun karena memang akses mobil truk yang 

berada dijalur yang sering juga diakses oleh masyarakat. 

Bahan galian memang mampu memberikan pemasukan yang besar bagi 

kas Pemkab gowa. Pos pajak ini mendominasi pendapatan hingga mencapai 65 

persen dalam PAD tahun anggaran 2001 yang besarnya Rp. 3,11 miliar. Namun 

terlepas dari potensi pembangunan dan penyuplai uang kas terbanyak bagi 

pemkab hal yang tidak kalah pentingnya yang mesti kita pikir bersama adalah 

bahwa dimana ada satu proyek dengan produksi berlebihan, maka disitulah tempat 

akan munculnya berbagai macam kerusakan. Terbukti diawal tahun 2019 banjir 

besar dan tanah longsor melanda sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan khususnya 

di Kabupaten Gowa, korban jiwa terbanyak juga berada di wilayah Kabupaten 

Gowa, sebanyak 16 jiwa. Menurut Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, penyebab 

banjir akibat pendangkalan dam sungai bili-bili dan menurutnya banjir terjadi 

akibat terjadinya eksploitasi sumber daya hutan di hulu seperti perladangan 

berpindah dan sebagainya. Sedangkan menurut Walhi Sulsel (Wahana 

Lingkungan Hidup) dalam laporan berita Mongabay bahwa bencana banjir dan 

tanah longsor yang terjadi merupakan potret buruk pengelolaan sumber daya alam 

dan tata ruang di Sulawasi Selatan.34 

                                                             
34 https://www.mongabay.co.id/2019/01/26/banjir-dan-longsor-bukti-rusak-parahnya-

lingkungan-sulsel/ 
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Adapun potensi Kabupaten Gowa yang sesungguhnya adalah di sektor 

pertanian. Pekerjaan utama penduduk kabupaten yang pada tahun 2000 lalu 

berpendapatan per kapita Rp. 2,09 juta ini adalah bercocok tanam, dengan sub 

sektor pertanian tanaman pangan sebagai andalan. Sektor pertanian memberi 

konstribusi sebesar 45 persen atau senilai Rp.515,2 miliar. Lahan persawahan 

yang tidak sampai 20 persen (3,640 hektare) dari total lahan kabupaten mampu 

memberikan hasil yang memadai. Dari berbagai produksi tanaman pertanian 

seperti padi dan palawija, tanaman hortikultura menjadi primadona. 

Kecamatan-kecamatan yang berada di dataran tinggi seperti Parangloe, 

Bungaya dan terutama Tinggimoncong merupakan sentra penghasil sayur-mayur. 

Sayuran yang paling banyak membudidayakan adalah kentang, kubis, sawi, 

bawang daun dan buncis. Per tahunnya hasil panen sayur-sayuran melebihi 5.000 

ton. Sayuran dari Kabupaten Gowa mampu memenuhi pasar Kota Makassar dan 

sekitarnya, bahkan sampai ke Pulau Kalimantan dan Maluku melalui Pelabuhan 

Pare-pare dan Pelabuhan Mamuju. 

 Selain bertani sayur yang memiliki masa tanam pendek, petani Gowa juga 

banyak yang bertani tanaman umur panjang. Salah satunya adalah tanaman 

markisa (fassifora sp). Mengunjungi Makassar kurang afdal rasanya kalau tidak 

membawa buah tangan sirup atau juice markisa. Jika kita melihat pemandangan di 

bandara atau pelabuhan, kebanyakan para calon penumpangnya yang akan 

meninggalkan Makassar membawa sari buah beraroma segar ini. Tanaman yang 

berasal dari Amerika Selatan ini identik dengan Sulawesi Selatan. Desa 

Kanreapia, Kecamatan Tinggimoncong merupakan salah satu daerah penghasil 

markisa yang rasa buahnya manis asam dan mampu menggerakkan industry kecil 

makanan dan minuman ini kini mulai kurang diminati petani. Menanam markisa 

memang tidak mudah, kecuali karena masa tanamnya panjang dan memerlukan 
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perawatan khusus, seperti tinggi permukaan tanah, pupuk dan obat yang cukup 

mahal. 

 Selain itu harga markisa juga tidak stabil dan cenderung terus menurun. 

Tanaman merambat ini memiliki satu masa panen per tahun (November – Januari) 

dengan produksi sekitar 300.000 buah per hectare. Jika harga pada masa panen 

raya, satu kilo (kurang lebih 25 buah) hanya Rp. 500,- sampai Rp. 800,- sehingga 

petani hanya menerima Rp. 6,0 juta sampai Rp. 9,6 juta per hektarenya. Keadaan 

ini yang mendorong luas tanaman markisa terus menurun. Pada tahun 1996 

terdapat 1.241 hektare dengan produksi 21.861 ton. Empat tahun kemudian luas 

tanam menjadi 854 hektare dengan produksi 7.189 ton. Petani banyak beralih 

tanam dari markisa ke sayuran karena lebih pendek masa tanamnya.35 

 Terlepas dari berbagai macam aneka sayuran dan buah-buahan yang 

bahkan menjadi menu-menu utama yang dijadikan sebagai ole-ole khas bagi para 

pengunjung dan juga mampu memenuhi kebutuhan permintaan pasar di kota 

Makassar dan sekitarnya maka perlu kiranya kita mengetahui bahwa dibalik sayur 

dan buah-buahan segar yang dikonsumsi orang-orang diluar sana, ada keringat 

petani yang bercucuran. Belum lagi persoalan harga yang tak jarang menjadi 

keluhan, karena tidak memiliki akses untuk langsung mendistribusikan ke kota 

sehingga dengan terpaksa dibeli murah oleh para tengkulak dan kemudian para 

tengkulak menjualnya ke kota dengan harga yang tinggi.  

Adapun persoalan lain yang sering menghantui para petani di desa bahwa 

tak jarang kasus klaim lahan terhadap lahan garapan petani yang itu terjadi. 

Seperti contoh yang terjadi sekarang di Kelurahan Pattapang Kabupaten Gowa 

banyak lahan garapan warga yang menjadi sumber produksi dan penghidupan 

mereka di klaim sebagai lokasi kawasan hutan, sehingga mereka tidak 

                                                             
35 https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Gowa 
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diperbolehkan untuk mengakses lahannya. Tidak jarang juga jika para warga 

kemudian terpaksa memberanikan diri untuk masuk kelokasi yang di klaim 

sebagai lokasi kawasan hutan untuk menggarapnya demi kebutuhan hidup maka 

ketika mereka didapati atau ada yang melaporkannya sehingga mereka akan di 

kriminalisasi serta dijerat dengan Undang-undang P3H (Pencegahan dan 

Pemberantasan Perusakan Hutan) meskipun pada dasarnya undang-undang itu 

dimaksudkan untuk memberantas kejahatan hutan yang terorganisir dan dilakukan 

oleh korporasi.  

Dilain sisi pemanfataan hutan juga menyisakan sisi yang buram. Sekitar 

4,5 juta Ha luas daratan Sulawesi Selatan, terdapat 2,7 Juta Ha wilayah pada 

kawasan hutan. Total Desa maupun Kelurahan di Sulawesi Selatan adalah 3.049, 

diantaranya 1.028 Desa maupun Kelurahan, berada dalam kawasan hutan dan 

sebagian masyarakat menggantungkan hidup dengan mengelolah di dalam 

kawasan hutan.36 

Adapun letak spesifik dari lokasi penelitian yaitu di kelurahan Pattapang 

itu sendiri terletak di Kecamatan Tinggi Moncong Kabupaten Gowa. Di 

Kelurahan Pattapang terdiri dari 4 lingkungan yaitu: Bulu Ballea, Kampung Beru, 

Lembanna dan Pattapang. Di lokasi inilah yang sebagian besar menjadi lokasi 

yang di klaim sebagai kawasan hutan lewat SK Menteri Kehutanan No. 434 tahun 

2009 yang telah banyak menimbulkan persoalan khususnya bagi masyarakat yang 

berada di sekitar lokasi kawasan hutan. Untuk diketahui bahwa Kabupaten Gowa 

merupakan salah satu kabupaten yang memiliki luas hutan produksi terbesar di 

Sulawesi Selatan yaitu 15.871,66 Ha dan hutan produksi terbatas 23.297,01 Ha3 

                                                             
36 KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria) Sulsel 
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B. Penerapan Hukum Konsep Hak Menguasai Negara dalam Penetapan 

Hutan 

Hak menguasai Negara berarti menempatkan Negara sebagai pusat yang 

mengatur pemanfaatan kekayaan negeri untuk kemakmuran rakyat. Hal ini juga 

ditegaskan dalam UUD 1945 yang pada intinya mengatakan bahwa bumi, air, dan 

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan 

dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hak menguasai negara 

itu sendiri merupakan konsepsi politik hukum yang sangat berpengaruh dalam 

kebijakan agraria di Indonesia. Hak menguasai Negara merupakan konsep Negara 

sebagai satu organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat, sehingga kekuasaan berada 

ditangan Negara. Jadi, Negara memiliki hak menguasai tanah melalui fungsi 

untuk mengatur dan mengurus.37 Namun sekali lagi perlu digaris bawahi bahwa 

Negara tidak memiliki tanah karena tugas Negara hanya mengatur dan mengurus 

tanah. 

1. Hak Menguasai Negara 

Dasar pokok bagi Hukum Agraria Nasional yang mempunyai perbedaan 

prinsipil dengan system agraria kolonial adalah mengenai “hak menguasai” 

sebagai pengganti dari pada “azas domein” sebagai dasar dari pada hukum agraria 

kolonial dahulu. Dengan adanya hak menguasai dari Negara ini maka campur 

tangan dari  Negara disektor agraria akan tetap berlangsung secara terus menerus 

dalam artian bahwa tiap individu yang mempunyai sesuatu hak atas tanah 

umpamanya tidak berarti terlepas dari pada hak menguasai negara ini. 

Ketentuan kunci di dalam UUD 1945 yang menyangkut konsepsi 

penguasaan Negara atas tanah dan sumber daya alam lainnya terdapat dalam Pasal 

33 ayat (2) dan (3) UUD 1945. Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 berbunyi “Cabang-

                                                             
37Mukmin Zakie, “Konsepsi Hak Menguasai Oleh Negara Atas Sumber Daya Agraria” 

(Jurnal Hukum. No. 29 Vol 12 Mei 2005; 111-127) Hlm. 116 
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cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang 

banyak dikuasai oleh Negara.” Sedangkan pasal 33 ayat (3) UUD 1945 berbunyi 

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara 

dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” 

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa frasa “dikuasai oleh Negara” 

dalam kedua konstitusi itu mengandung pengertian yang lebih tinggi atau lebih 

luas daripada pemilikan dalam konsepsi hukum perdata. Konsepsi penguasaan 

oleh Negara merupakan konsepsi hukum publik yang berkaitan dengan prinsip 

kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD 1945, baik di bidang politik 

(demokrasi politik) maupun ekonomi (demokrasi ekonomi). Sehingga frasa 

“dikuasai oleh Negara” tidaklah berarti dimiliki oleh Negara. Dengan mengaitkan 

konsepsi penguasaan Negara dengan kedaulatan rakyat, maka Pasal 33 ayat (2) 

dan ayat (3) UUD 1945 secara Implisit menyatakan bahwa pemilikan atas bumi, 

air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan cabang-cabang produksi 

yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dimiliki oleh seluruh 

rakyat Indonesia. Hal ini sejalan dengan paham kedaulatan rakyat, dimana 

rakyatlah yang diakui sebagai sumber, pemilik dan sekaligus pemegang 

kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara, sesuai dengan prinsip “Dari 

rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”.38 

2. Representasi Negara dalam penguasaan atas tanah dan sumber daya 

alam lainnya 

Negara merupakan sebuah konsepsi yang longgar, Negara itu bisa saja 

pemerintah dalam arti sempit sebagai pemerintah pusat maupun dalam arti yang 

luas mencakup seluruh penyelenggara Negara sampai ke daerah. Negara yang 

dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) adalah seluruh badan 

                                                             
38 Kamus bahasa latin-indonesia karangan prent, dkk., (1969) 
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penyelenggara Negara (pemerintah) yang berkaitan dengan penguasaan Negara 

atas tanah dan sumber daya alam lainnya serta cabang-cabang produksi  instansi 

pemerintah diatur dalam peraturan mengenai pembagian urusan pemerintahan. 

Termasuk juga pembagian antara pemerintah provinsi dengan pemerintah 

kabupaten/kota sesuai dengan prinsip otonomi daerah. 

Sebagai negara hukum Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi 

segenap rakyat Indonesia, termasuk mengatur kemanfaatan semua aspek 

kehidupan agar mampu memberikan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Negara hukum Indonesia didasarkan pada konsep negara kesejahteraan (walfare 

state), yang bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal ini merupakan 

amanah konstitusi pada Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa,”bumi, air dan 

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-

besar kemakmuran rakyat”. Tujuan negara kesejahteraan (welfare state) untuk 

menjamin hak-hak warga negara pada era modern sekarang ini, memiliki 

ketergantungan pada ketersediaan sumber daya alam. Kondisi ketersediaan 

sumber daya alam menjadi faktor yang menentukan dalam memenuhi hak-hak 

dasar warga negara.39 

3. Lima bentuk kewenangan penguasaan Negara 

a)  Pengaturan (regelendaad) 

Pengaturan dilakukan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah mulai 

dari pembuatan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan 

peraturan serta keputusan yang bersifat mengatur hubungan hukum antara 

pemerintah, swasta dan masyarakat terhadap tanah dan sumber daya alam lainnya. 

Pada intinya, kewenangan peraturan merupakan perbuatan hukum oleh 

pemerintah dalam membuat norma hukum yang berlaku umum dan bersifat 

                                                             
39 Triana Rejrkiningsih,“Asas Fungsi Sosial Hak Tas Tanah Pada Negara 

Hukum”(Yusticia, Vol. 5 No. 2 Mei – Agustus 2016) hlm. 299 
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abstrak untuk memberikan arahan, menentukan hak dan kewajiban serta kondisi-

kondisi yang diharapkan dari penguasaan Negara atas tanah dan sumber daya 

alam lainnya. 

Dalam melakukan pengaturan, sebagaimana dijelaskan oleh Mahkamah 

Konstitusi dalam putusan Perkara No. 003/PUU-III/2005, pemerintah harus 

menentukan ukuran-ukuran objektif dalam melakukan pengaturan sebab 

pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah dapat menimbulkan kerugian 

konstitusional dari warga Negara. Lebih lanjut, pengaturan yang dilakukan oleh 

pemerintah harus memperhatikan asas kepastian hukum, sehingga perlu 

menghindari pengaturan yang saling tumpang tindih satu sama lain.  

Pengaturan yang tumpang tindih menimbulkan hukum yang bertentangan 

dengan jaminan kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 28D ayat 

(1) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 

perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama 

dihadapan hukum”. Selain itu, di dalam putusan yang sama Mahkamah Konstitusi 

menekankan perlunya koordinasi diantara departemen dan instansi pemerintah 

dalam melakukan pengaturan agar tidak terjadi tumpang tindih atau kekacauan 

kebijakan yang akan merugikan hak-hak warga Negara.  

b) Pengelolaan (beheersdaad) 

Pengelolaan dilakukan baik secara secara langsung oleh pemerintah atau 

pemerintah daerah maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan 

Usaha Milik Daerah (BUMD). Selain itu, pengelolaan dapat juga dilakukan dalam 

bentuk kepemilikan saham pemerintah pada badan-badan usaha swasta. Pada 

BUMN/BUMD, pemerintah haruslah menjadi pemegang saham mayoritas. 

Namun kepemilikan saham pemerintah itu tidaklah harus mayoritas absolut 

(50%+1) melainkan boleh mayoritas relarif, yaitu Negara menjadi pemilik saham 
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mayoritas yang tidak harus melebihi 50% saham, asalkan kontrol Negara terhadap 

BUMN/BUMD masih kuat. 

c) Kebijakan (beleid) 

Pembuatan kebijakan dilakukan pemerintah dengan merumuskan dan 

mengadakan kebijakan tentang penguasaa, penyediaan, pemanfaatan tanah dan 

sumber daya alam lainnya. Kebijakan dapat pula dilakukan oleh pemerintah 

dengan menyusun perencanaan-perencanaan dalam menjalankan administrasi 

pertanahan dan sumber daya alam lainnya. 

Dalam Putusan Perkara No.45/PUU-IX/2011 mengenai pengujian UU 

Kehutanan, Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa pejabat administrasi 

Negara tidak boleh berbuat sekehendak hatinya, akan tetapi harus bertindak sesuai 

dengan hukum dan peraturan perundang-undangan. Suatu tindakan pemerintah 

dalam melakukan perencanaan harus mengikuti proses atau tahap-tahap yang 

melibatkan berbagai pemangku kepentingan sesuai dengan hukum dan peraturan 

perundang-undangan. Tanpa itu, tindakan pemerintah yang semena-mena 

dikategorikan sebagai pelaksanaan pemerintahan otoriter. 

Dalam konteks penguasaan hutan, Mahkamah Konstitusi menyebutkan 

bahwa penunjukan kawasan hutan merupakan sesuatu yang dapat diprediksi, tidak 

tiba-tiba. Bahkan harus direncanakan, dan karenanya tidak memerlukan tindakan 

Freies Ermessen (discretionary power) yang dilakukan secara tiba-tiba. Dengan 

kata lain, setiap langkah yang diambil oleh pemerintah yang kemungkinan dapat 

merugikan Hak Konstitusional warga Negara maka perlu dilakukan melalui 

konsultasi dan persetujuan terlebih dahulu dari warga Negara yang akan terkena 

dampak dari kebijakan pemerintah. 
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d) Pengurusan (bestuursdaad) 

Pengurusan dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk 

mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan (vargunning), lisensi (licentie) dan 

konsesi (concessive). Pengurusan pula dilakukan pula oleh pemerintah dengan 

menetapkan hubungan hukum berupa hak-hak atas tanah kepada perseorangan, 

badan hukum maupun dalam bentuk penetapan hak ulayat masyarakat hukum 

adat. 

  Pengurusan dilakukan oleh pemerintah dengan menggunakan instrumen 

hukum publik berupa izin atau pemberian hak, tidak dilakukan dengan instrumen 

hukum perdata seperti jual beli maupun sewa-menyewa tanah dan sumber daya 

alam lainnya.  

e) Pengawasan (toezichthoudensdaad) 

Pengawasan dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengawasi, 

mengevalusai, melakukan audit, melakukan pengendalian dan penegakan hukum 

agar pelaksanaan penguasaan oleh Negara atas tanah dan sumber daya alam 

benar-benar dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat. 

Bentuk-bentuk pengawasan sangat beragam, mulai dari pengawasan dari 

pemerintah pusat terhadap peraturan daerah yang dikeluarkan dari pemerintah 

daerah dalam pengurusan tanah dan sumber daya alam lainnya, melakukan audit, 

melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah dan instansi pemerintahan 

lainnya, sampai pada penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum 

dalam pemanfaatan sumber daya alam.40 

 

 

                                                             
40 Hariadi Kartodiharjo, Kembali Kejalan Lurus: Kritik Penggunaan Ilmu Dan Praktek 

Kehutanan, (Sleman Yogyakarta: Forci Development, 2013) hlm.159-170 
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4. Penetapan kebijakan dan tata kelola hutan 

 

اِيِعِكِكِمِِتِحِكِمِواِبِالِعِدِلِِِِِ ِاِللِِنِعِمِِِِِ ِاِللِِيِأِمِرِكِمِِأِِ ِتِؤِدِواِالِۡمِانِاتِِِِلِىِأِهِلِهِاِوِِِذِاِحِكِمِتِمِِبِيِنِِالنِاسِِأِِ ِ

اِللِِكِاِ ِسِمِيعِاِبِصِيرِِِبِهِِِِ ِِ  

Artinya: 

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara 

manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah 

sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha 

Mendengar lagi Maha Melihat. – (Q.S An-Nisa (4): 58)41 

Sebelum masuk pada pembahasan tentang penetapan kawasan hutan yang 

ada di kelurahan pattapang Kabupaten Gowa, ada baiknya jika kita menilik 

sejarah pengelolaan hutan di Indonesia yang terkesan kuat bahwa ia belum keluar 

dari watak yang terwariskan dari model Domein Verklaring (1870). Isi dari 

seluruh wilayah dalam teritorial yang tidak ada pembuktian ‘Hak kepemilikan’ 

legalnya akan diklaim sebagai ‘milik atau dikuasai negara’. Konsep hutan Negara 

dan pembagian fungsi-fungsi kawasan hutan yang beraneka ragam menjadi bukti 

atas proses yang disebut sebagai teritorialisasi kawasan hutan. Merujuk pada 

pandangan Vandergeest, batasan definisi teritorialisasi adalah ‘sebuah proses yang 

dibuat Negara untuk mengontrol orang dan aktivitasnya dengan cara membuat 

garis di sekeliling ruang geografis, menghalangi orang-orang tertentu untuk 

masuk ke ruang tersebut, dan dengan mengizinkan atau melarang aktivitas di 

dalam batas-batas ruang tersebut’ (Vandergeest, 1996, p. 159) 

Terdapat tiga tahap teritorialisasi tersebut: Pertama, Negara mengklaim 

semua tanah yang dianggap bukan tanah siapa-siapa sebagai ‘milik’ atau di bawah 

                                                             
41 https://mutiaraislam.net/ayat-alquran-tentang-hukum-secara-adil/ 
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‘kuasa’ Negara. Pada tahap ini Negara bermaksud untuk mendapatkan pendapatan 

dari ekstraksi sumber daya alam. Kedua, penetapan batas-batas tanah yang 

dinyatakan sebagai milik/kuasa Negara untuk menekankan kontrol wilayah oleh 

Negara terhadap sumber daya alam. Setelah batas-batas sebuah wilayah 

ditetapkan, wilayah itu akan menjadi tertutup dan Negara akan melarang siapapun 

yang akan mengakses wilayah/tanah tersebut berikut sumber daya alam di 

dalamnya kecuali jika Negara mengizinkan atau memberikan konsesi. Ketiga, 

pada saat Negara meluncurkan program yang bisa disebut sebagai ‘teritorialisasi 

fungsional’. Proses teritorialisasi ini telah lahir seiring dengan lahirnya beragam 

aturan dan kebijakan Negara atas wilayah hutan yang bisa dilacak tonggak-

tonggaknya sejak era kolonial dan memuncak era orba dan tetap diteruskan hingga 

era reformasi. 

Sejajar dengan itu, dalam penggalan sejarah politik kebijakan agrarian 

Indonesia, sektor kehutanan dan perkebunan luput menjadi objek land reform, jika 

menilik rujukan pada UUPA 1960 yang saat penyusunannya masih dibayangi 

persetujuan Komprensi Meja Bundar (KMB) yang dalam konteks keagrariaan 

merugikan posisi RI. Padahal sebagaimana diketahui umum, justru di kedua 

sektor itulah sebenarya diterimakan mandat konstitusi untuk mengembalikannya 

menjadi aset nasional bangsa, pasca kekuasaan kolonial. Artinya Objek land 

reform yang sesungguhnya bukanlah dipusatkan pada wilayah pertanian yang 

sifatnya relatif terbatas. Kontestasi politik dan kepentingan-kepentingan di atas 

nasional yang bertarung waktu itu hingga lahirnya peristiwa politik September 

1965, menjadikan mandat reforma agraria belum dapat dijalankan dengan penuh, 

meski telah dimulai di beberapa tempat, dalam skala kecil. Setelah diskursus dan 

kebijakan tentang reforma agraria absen lebih dari 25 tahun, upaya mengusung 

kembali di era reformasi melahirkan program yang disebut Program Pembaharuan 
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Agraria Nasional (PPAN). Namun sejarah kembali berulang, wilayah objek PPAN 

yang juga melibatkan wilayah-wilayah di kawasan hutan dan eks kelola fungsi 

kawasan hutan tak bisa dilakukan. Layu sebelum berkembang. 

Dalam konteks historis sebagaimana diungkapkan di atas, hal penting yang 

patut digaris bawahi adalah sejak era kolonial sampai kini belum ada perombakan 

struktural yang serius dan menyeluruh dari tata kelola dan pengurusan wilayah 

kehutanan. Masalah-masalah tenurial kehutanan yang muncul lebih banyak diatasi 

dengan cara-cara teknokratis. Upaya-upaya reforma tenurial kehutanan (forest 

tenure reform) masih berputar pada hal-hal yang bersifat instrumentalistik. 

Perubahan yang dilakukan masih berputar pada soal TUPOKSI batas kewenangan 

dan otoritas kelembagaan, perbaikan manajeman, peningkatan infrastruktur, 

evaluasi strategi kebijakan serta penguatan sumber daya manusia pendukungnya. 

Dengan kompleksitas warisan sejarah, problem struktural yang masih mengendap 

hingga sekarang ini sulit berharap jika Negara, dalam hal ini kementrian 

kehutanan, mudah dan mampu menoleh serta berpihak dengan sungguh-sungguh 

bagi kepentingan masyarakat lokal dan adat atas akar masalah tenurial kehutanan, 

yakni ketimpangan penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan 

(P4T) atas kawasan hutan. Tentu saja dengan tidak bermaksud mengubur 

samasekali optimisme atas ikhtiar dalam mencari jalan keluar atas problem 

tersebut maka kita masih berharap lahirnya kemauan politik di atas suprastruktur 

yang teguh dan konsisten untuk melakukan perombakan serius diranah kebijakan 

dan tata kelola kehutanan dalam semangat reforma agraria yang otentik. 

Sementara itu Hak Menguasai Negara sebagai kekuasaan tertinggi yang 

yang dapat dilekatkan atas tanah, air dan kekayaan alam yang terkandung di 

dalamnya, tetap dianut dan dijadikan dasar legitimasi bagi pelbagai kegiatan 

pengadaan tanah untuk proyek-proyek pembangunan skala besar, walaupun 
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kemudian hal itu memiliki resiko hilangnya pemenuhan cita-cita mencapai 

sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sebagai jalan keluar, dibuatlah sejumlah 

produk hukum baru yang sejajar dengan UUPA dengan tetap mendudukkan HMN 

sebagai basisnya dan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Misalnya Undang-

undang No. 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan, 

Undang-undang No. 11 Tahun 1967 (kini UU tersebut telah digantikan dengan 

UU kehutanan yang baru yaitu UU No. 41 Tahun 1999 tentang UU kehutanan). 

Ketentuan-ketentuan pokok pertambangan dan masih ditahun yang sama 

mengeluarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1967 Penanaman Modal Asing 

(UUPMA) yang diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang No.11 1970 

diikuti dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal 

Dalam Negeri (UU-PMDN) yang kemudian diubah dan disempurnakan kembali 

dengan Undang-undang No.12 Tahun 1971, (kini UU tentang penanaman modal 

yang baru telah di sahkan di DPR). Sejumlah Undang-undang pokok ini pada 

dasarnya tidaklah bersifat umum dan menyeluruh seperti UUPA 1960, tetapi lebih 

bersifat sektoral. 

Pada akhirnya sektoralisme menjadi ciri dari kebijakan agraria masa kini, 

dimana yurisdiksi wilayah kekuasaan institusi Negara dibagi-bagi sesuai dengan 

sektornya. Untuk sektor pertanahan dibawah Dirjen Agraria, yang kemudian 

diubah menjadi Badan Pertanahan Nasional, untuk sektor kehutanan berada 

dibawah Departemen Kehutanan, untuk Pertambangan dibawah Departemen 

Pertambangan, dan sebagainya. 

Adapun penjelasan tentang Undang-undang Pokok Agraria dan praktek 

pelaksanaannya, bahwa Hukum Agraria sebagai hasil perpaduan dari 

perkembangan hukum perdata dan hukum tata pemerintahan (bestuursrecht) dapat 

dipandang sebagai satu kelompok hukum yang mengatur hak-hak atas sumber-
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sumber alam, berupa lembaga-lembaga hukum dan hubungan-hubungan  hukum 

kongkrit dengan sumber-sumber alam, dalam rangka pemanfaatan sumber-sumber 

alam yang terkandung didalamnya guna kepentingan bangsa dan Negara. 

Hukum Agaria yang berlaku di Negara kita adalah berpokok pangkal pada 

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No.5 Tahun 1960 yang mulai berlaku 

sejak tanggal 24 September 1960 dan berbagai peraturan pelaksanaannya. 

Undang-Undang ini adalah merupakan satu produk legislatif Nasional pertama 

yang merupakan landasan bagi pengaturan soal-soal keagrariaan kita yang cukup 

memberikan sedikit kebanggaan kepada kita, sekalipun harus diakui perlunya 

beberapa usaha penyempurnaan terhadap Undang-Undang yang bersangkutan. 

Dasar daripada Hukum Agraria Nasional ini adalah Hukum Adat. Hal ini 

secara tegas disebutkan didalam pasal 5 UUPA bahwa Hukum Agraria yang 

berlaku atas bumi, air, dan angkasa ialah Hukum Adat sepanjang tidak 

bertentangan dengan kepentingan Nasional dan Negara yang berdasarkan 

persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan 

yang tercantum dalam Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan 

lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur yang bersandar pada hukum 

agama. Pasal ini disatu pihak memperluas ruang lingkup berlakunya Hukum Adat 

bukan hanya teruntuk bagi golongan penduduk yang dahulunya disebut “inlander” 

atau “pribumi” akan tetapi untuk seluruh golongan penduduk, sedangkan dilain 

pihak ketat membatasi berlakunya hukum adat dilapangan keagrariaan dengan 

landasan bahwa Hukum Adat tidak boleh bertentangan dengan kepentingan 

Nasional dan Negara yang berdasarkan persatuan bangsa, tidak boleh 

bertentangan dengan sosialisme Indonesia, dengan ketentuan-ketentuan dalam 

UUPA dan sebagainya. 42 

                                                             
42 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum,(Bandung: Citra Adtya Bakti, 2005), hlm.46 
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C. Perlindungan Hak Keperdataan Masyarakat atas Tanah dalam Klaim 

SK Penetapan Kawasan Hutan di Kelurahan Pattapang Kab. Gowa 

Penguasaan atas bumi dan air dan kekayaan alam oleh Negara dalam 

penyelenggaraan kehutanan di Indonesia diterjemahkan dalam undang-undang 

nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Pasal 4 undang-undang tersebut 

menyebutkan bahwa ‘’Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia 

termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara 

untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat’’. Penguasaan hutan oleh Negara 

memberi wewenang kepada pemerintah untuk (a) mengatur dan mengurus segala 

sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; (b) 

menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan 

sebagai bukan kawasan hutan; dan (c) mengatur dan menetapkan hubungan-

hubungan hukum anatara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-

perbuatan hukum mengenai kehutanan. 

Memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut, terlihat bahwa peran 

pemerintah baik pusat maupun daerah dalam pengurusan dan pengelolaan 

sumberdaya hutan sangatlah dominan. Pengurusan meliputi kegiatan 

penyelenggaraan dalam undang-undang nomor 41 Tahun 1999 Tentang 

Kehutanan pasal 10 menyebutkan bahwa : (a) perencanaan kehutanan, (b) 

pengelolaan hutan, (c) penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, 

serta penyuluhan kehutanan, dan (d) pengawasan. Sedangkan pengelolaan hutan 

meliputi kegiatan dalam Undang-Undang nomor 41 Tahun 1999 Tentang 

Kehutanan Pasal 21 menyebutkan bahwa : (a) tata hutan dan penyusanan rencana 

pengelolaan hutan, (b) pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, (c) 
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rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan (d) perlindungan hutan dan konservasi 

hutan.43 

Pengukuhan Kawasan Hutan dimulai dengan penunjukan kawasan hutan 

perprovinsi dimana pada tahun 1982an dikenal dengan istilah Tata Guna Hutan 

Kesepakatan (TGHK). Saat ini TGHK sudah tidak digunakan dan diganti dengan 

Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi dengan luas yang berpedoman 

pada Surat Keputusan menteri Kehutanan dengan Lampiran Peta Kawasan Hutan 

dan Perairan Provinsi (lihat SK Menhut No. 195 /kpts-II/2003). Surat keputusan 

ini dibuat berdasarkan masukan Pemerintah Daerah dalam bentuk Perda Rencana 

Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dan dipaduserasikan dengan kepentingan 

Departemen Kehutanan atau dikenal dengan nama TGHK baru. Pada dasarnya 

dengan penunjukan kawasan hutan tidak menghilangkan hak seseorang atau 

kelompok masyarakat atas tanahnya yang berada pada wilayah yang ditunjuk 

sebagai kawasan hutan. Surat Keputusan ini memerintahkan kepada Kepala Badan 

Planologi Kehutanan untuk mengatur pelaksanaan pengukuran kawasan hutan 

sebagaimana digambarkan dalam peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Provinsi44 

Penataan Batas kawasan hutan sudah menjadi wewenang daerah 

(kabupaten) jauh sebelum ditetapkannya UU 22/1999 tentang Pemerintah Daerah. 

Akan tetapi wewenang daerah diperluas kembali dengan SK Menhut No. 32 tahun 

2001 tentang Kriteria Indikator Pengukuhan Hutan. Demikian pula partisipatif 

masyarakat lebih luas dijabarkan, dimana masyarakat sekitar dan tokoh adat 

bukan hanya mengikuti penataan batas dan menandatanganinya, tetapi terlibat 

sebagai Panitia Tata Batas (PTB) dan terlibat dalam proses penyiapan trayek 

                                                             
43 Salim, Dasar-dasar Hukum Kehutanan (Jakarta: Sinar Grafika, Mei 2013) hlm. 65 
44 Martua Sirait, dkk “Kebijakan Pengukuhan Kawasan Hutan dan Realisasinya”, (Bogor: 

ICRAF Southeast Asia Regional Office Februari 2004) hlm. 4-5  
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batas, sehingga konflik batas sedini mungkin dihindari dengan tidak memasuki 

wilayah yang dibebani hak sesuai yang diatur dalam UUPA 1960. 

1. Proses penetapan kawasan hutan SK 434 

Pengukuhan kawasan hutan yang diatur oleh Departemen Kehutanan 

dengan peraturan terbarunya (SK Menhut No. 48/kpts-II/2004) guna memahami 

prosedur serta kelembagaan yang mengatur dan menetapkan mana kawasan hutan 

dan mana yang bukan kawasan hutan. Proses pengukuhan kawasan hutan 

dilakukan secara bertahap dengan tahapan penunjukan, penataan batas dan 

penetapan kawasan hutan. Setiap tahap diatur secara mendetail dan diperlukan 

waktu yang cukup untuk memahaminya. 

Proses pengukuhan kawasan hutan diatur dalam Undang Undang 

Kehutanan No. 41 tahun 1999, pada bagian ke tiga, pasal 14, 15 dan dimana 

secara jelas dijabarkan tahapan-tahapannya sebagai berikut: 

1. Penunjukan kawasan hutan, 

2. Penataan batas kawasan hutan, 

3. Pemetaan kawasan hutan, dan 

4. Penetapan kawasan hutan 

Namun jika melihat proses pembahasan sampai penetapan SK 434 hal ini 

terus melahirkan konflik yang tidak berkesudahan. Penyebabnya karena 

penunjukan sampai penetapan kawasan hutan tidak pernah melibatkan masyarakat 

yang telah tinggal secara turun temurun dan mendiami suatu kawasan selama 

puluhan hingga ratusan tahun. Sebahagian masyarakat yang berada dalam klaim 

kawasan hutan Negara justru menjadi bahagian penting yang menghutankan suatu 

kawasan. Komunitas-komunitas masyarakat melakukan penanaman pohon baik 

secara pribadi maupun berkelompok. Secara sepihak pemerintah dalam hal ini 

Dinas Kehutanan dan aparat keamanan turun ke kampung-kampung, desa-desa 
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memasang patok tanpa memberi penjelasan kepada masyarakat. Patok tersebut 

ditanam di sawah-sawah, kebun-kebun bahkan fasilitas sosial dan umum.  Selain 

tanpa pemberitahuan dan partispasi aktif masyarakat, penetapan hutan juga 

banyak dilakukan melalui program program reboisasi saat orde baru. Oleh 

pemerintah, masyarakat diminta untuk menanam pohon dengan sebelumnya 

menyediakan bibit pohon seperti pinus, akasia, dan eukaliptus. Selain dijanjikan 

keuntungan karena menanam dan merawat pohon pohon tersebut, sebahagian 

masyarakat juga diupah mulai dari Rp.75 sampai Rp. 150. Dan tidak sedikit pula 

yang gratis dan ikhlas karena dijanjikan manfaat yang besar dikemudian hari.  

2. Problematika yang terjadi 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Rizki Anggriana Arimbi 

koordinator KPA Sulsel, jelas konflik agraria karena klaim kawasan hutan 

memiliki tipologi dan modus yang hampir seragam. Masyarakat tak pernah 

mendapatkan akses informasi apalagi berpartisipasi dalam kebijakan 

pembangunan penetapan ruang khususnya penetapan kawasan hutan.   Sebaliknya, 

pemerintah dalam hal ini Dinas Kehutanan mengeluarkan kebijakan melalui 

program program yang bersifat manipulatif dan menjebak masyarakat. Kasus 

perampasan tanah tanah milik warga di Pattapang oleh Kehutanan 

memperlihatkan kebobrokan dan carut marutnya penataan agraria. Kebun, sawah 

dan garapan garapan tidak lagi bisa dikelola.  Namun, kebijakan ini tidak berlaku 

bagi ekspansi modal yang dengan cepat menguasai lahan-lahan dalam jumlah 

yang besar juga luas. Villa villa mewah bermunculan juga kebun kebun 

holtikultur. Sertifikat hak milik dan izin lainnya dengan mudah dimiliki oleh 

pemilik kebun dan villa sementara masyarakat local harus menghadapi ancaman 

kriminalisasi jika melakukan aktivitas yang dianggap bisa mengubah bentang 

alam dan ekosistem hutan.    
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Dalam situasi ini, masyarakat tidak punya pilihan untuk bisa memiliki 

lahan-lahan garapan yang telah mereka kelola secara turun temurun. Yang terjadi 

justru dengan luasan garapan yang terus mengecil sehingga mereka menjadi 

petani landless atau tuna tanah karena terdesak berbagai kebutuhan dan oleh 

pemilik modal yang memiliki legitimasi kuat dengan kepemilikan SHM 

mempercepat laju peralihan kepemilikan lahan-lahan milik masyarakat. Tanah-

tanah yang sebelumnya berupa lahan pertanian rumah tangga akhirnya dijual. 

Warga yang dulunya menjadi pemilik tanah dan berprofesi petani kemudian 

berubah menjadi pekerja penjaga villa. Ketimpangan struktur agraria semakin 

membesar dan massif. Sementara penerbitan sertifikat untuk pengakuan atas hak 

milik warga tak pernah bisa mereka dapatkan. Tentu saja hak istimewa ini berbeda 

dengan yang didapatkan oleh orang-orang kaya pemilik modal para pejabat dan 

keluarganya yang dengan mudah mendapatkan meskipun faktanya dalam SK 434 

tanah-tanah tersebut masuk dalam klaim kawasan hutan.45 

Istilah dalam tanda kutip agraria kehutanan yang digunakan naskah ini 

memandang bahwa hutan merupakan bagian dari sumber-sumber agraria yang 

memiliki fungsi sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. Yang dimaksud dengan 

agraria kehutanan bukan hanya hutan Negara, melainkan juga hutan dengan alas 

hak pribadi (hutan hak) serta komunitas (hutan adat).  Hutan dengan bentang 

alamnya menjadi sumber ekonomi langsung bagi sektor lain, seperti pangan dan 

energi yang menjadi bagian dari ruang penghidupan bagi masyarakat sekitar. 

Status legal kawasan hutan Negara yang dilakukan melalui proses 

pengukuhan kawasan hutan oleh Panitia Tata Batas (PTB) hanya secara umum 

menghasilkan Berita Acara Tata Batas (BATB) yang ditandatangani panitia 

tersebut. Namun, adanya klaim terhadap hutan Negara tidak diselesaikan. 

                                                             
45 Rizki Anggriana Arimbi, (32 tahun), Kordinator KPA Sulsel, Wawancara: 3 agustus 

2020 
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Akibatnya, hutan Negara yang sudah legal menjadi tidak legitimate dalam arti 

legalitasnya yang sah tidak di akui. Disisi lain, legalitas hak atas hutan atau tanah 

bagi warga Negara, masyarakat adat atau lokal untuk mendapatkan ruang hidup 

praktis tidak difasilitasi pemerintah. Sementara itu, dalam proses penetapan hutan 

Negara secara hukum, legalitas hak atas hutan atau tanah menjadi persyaratan 

yang harus dipenuhi dan masyarakat tidak memiliki persyaratan ini. Sedangkan 

jalan bagi masyarakat adat atau lokal untuk mendapatkan legalitas dan hak atau 

akses terhadap pemanfaatan hutan melalui skema perizinan dalam bentuk hutan 

kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, dan hutan desa, tidak dapat dipenuhi 

akibat rumitnya persyaratan administrasi dan mahalnya pengurusan izin.46 

Disisi lain dalam dua tahun terakhir, 12 Orang petani kawasan hutan di 

kriminalisasi dengan Undang-Undang nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan 

dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang merupakan Undang-Undang Pidana 

Khusus, yang dimaksudkan untuk memberantas kejahatan hutan terorganisir dan 

kejahatan hutan yang dilakukan oleh korporasi, undang-undang ini tidak 

dimaksudkan untuk mengkriminalkan petani yang tinggal dan bermukim di dalam 

atau disekitar hutan untuk berkebun.47 

Dalam penjelasan umum jelas dan nyata, bahwa tindak pidana kehutanan 

yang dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dilakukan oleh sindikasi 

kehutanan, dimana Undang-Undang sebelumnya dinilai masih belum mampu 

mengatasi kejahatan kehutanan yang berlangsung luar biasa dan sistemik. Dengan 

demikian, Undang-Undang nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Perusakan Hutan, akan menemukan dan mempidana pelaku-

                                                             
46 Hariadi Kartodihardjo. Dibalik krisis ekosistem pemikiran tentang kehutanan dan 

lingkungan hidup. (Depok: Kehati, 2017) Hlm. 52-53 
47 Data YLBHI-LBH MAKASSAR Tahun 2020 
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pelaku kejahatan yang terorganisasi. Jadi subjek hukum Undang-Undang tersebut 

adalah pembalak liar yang memiliki koneksi dengan sindikat kejahatan, pelaku 

kejahatan yang terorganisir lintas negara dan bukan ditujukan kepada pelaku-

pelaku yang tidak terorganisir maupun tidak terlibat dalam sindikasi. 

Salah satunya adalah kasus yang menimpa warga lingkungan Bulu Ballea, 

Kelurahan Pattapang, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Gowa Linrung (75 

tahun), Minggu (50 tahun), Kahar “(43 tahun), Bado (54 tahun), Sudirman (51 

tahun), Nurdin (57 tahun), Halim (40 tahun), dan Rais (34 tahun) merupakan 

korban kriminalisasi, sehari-hari mereka bekerja sebagai petani tradisional dengan 

menanam berbagai jenis sayuran, mereka dituduh telah melakukan penyerobotan 

terhadap perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, mereka juga dituduh 

melakukan perusakan tanaman murbei dan pagar kawasan Sutra Alam. Pada 

awalnya tanah tersebut adalah tanah milik orang tua dan nenek moyang mereka, 

sedangkan pihak kehutanan (saat ini PSKL) pada tahun 1979 melalui proyek Sutra 

Alam pada awalnya hanya meminjam 3 Ha lahan milik masyarakat, kemudian 

pada perkembangannya pihak Sutra Alam kemudian mengajukan peminjaman 

lahan kembali seluas 32 Ha. Pada tahun 1981 kegiatan Sutra Alam terhenti hingga 

saat ini. 

Sebelumnya pada tanggal 02 februari 2017 sebanyak 13 orang anggota 

Serikat Tani Bonto Ganjeng dilaporkan oleh pihak perhutanan sosial dan 

kemitraan lingkungan (PSKL) atas tuduhan penyerobotan lahan milik Sutra Alam, 

mereka kemudian berstatus saksi/terlapor. Kemudian pada 02 juli 2018, 9 orang 

diperiksa sebagai tersangka di POLRES Kab. Gowa, namun salah satu anggota 

Serikat Tani Bonto Ganjeng yang berstatus sebagai tersangka telah meninggal, 

sehingga saat ini tersisa 8 orang yang berstatus sebagai tersangka. 
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Sejak di tetapkan sebagai tersangka pada mei 2018 mereka tidak lagi 

melakukan kegiatan pertanian, istri dan anak mereka kehilangan nafkah akibat 

harus mengeluarkan biaya pulang pergi dari tempat tinggal mereka di Kelurahan 

Bulu Ballea ke Kota Kabupaten Gowa yang berjarak cukup jauh yakni 3 jam 

perjalanan. Hal ini juga berdampak pada tekanan psikologis serta menurunnya 

kesehatan dari ke delapan orang tersebut yang beberapa diantaranya telah lanjut 

usia. 

Adapun pelanggaran HAM yang terjadi, termasuk kemungkinan lanjutan 

atau potensi dampak yang lebih luas dengan ditetapkannya sebagai tersangka 8 

(delapan) petani tersebut di atas, secara langsung berdampak pada hak atas 

pekerjaan. Hilangnya ha katas pekerjaan dan telah berdampak sistemik pada hak-

hak lainnya, seperti hak atas pendidikan, serta hak atas kehidupan yang layak. 

Hal paling penting adalah hak atas pekerjaan dan rasa aman. Selain 8 

petani korban kriminalisasi, serta masyarakat yang menggantungkan hidup dari 23 

Ha lahan terlantar Sutra Alam, dengan adanya kasus ini, kehidupan mereka tidak 

senyaman dan seaman seperti halnya masyarakat biasa, karena selalu dibayangi 

oleh ancaman kriminalisasi yang sewaktu-waktu bisa saja menjerat mereka. 

Potensi kriminalisasi bagi masyarakat penggarap lainnya. Apalagi jika 8 petani 

yang sedang menjalani pemeriksaan sebagai tersangka terbukti telah melakukan 

tindak pidana, maka peluang kriminalisasi bagi mereka akan semakin terbuka 

lebar. 

Q.S. Al Maidah ayat 32: 

 

ِٱلنِاسِِ َِ اِبِغِيِرِِنِفِسِِأِوِِفِسِادِِفِىِٱلِِۡرِضِِفِِكِأِنِمِاِقِتِ ِنِفِسِِ َِ ِأِنِهِِِمِنِقِتِ َِ ءِي لِكِِكِتِبِنِاِعِلِىِِبِنِىِِِِسِرِِِ
ِذِِ َِ مِنِِأِجِ

لِكِِفِىِ تِِثِمِِِِِ ِكِثِيرِاِمِنِهِمِبِِعِدِِذِِ
جِمِيعِاِوِمِنِِأِحِيِاهِاِفِكِأِنِمِاِِأِحِِيِاِٱلنِاسِِجِمِيعِاِِِوِلِقِدِِجِاِءِتِهِمِِرِسِلِنِاِبِٱلِبِيِنِِ

 ٱلِۡرِضِِلِمِسِرِفِو ِِ
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Artinya: 

“Oleh Karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: 

barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan Karena orang itu 

(membunuh) orang lain, atau bukan Karena membuat kerusakan dimuka bumi, 

Maka seakan-akan dia Telah membunuh manusia seluruhnya. dan barangsiapa 

yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah dia Telah 

memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya Telah datang 

kepada mereka rasul-rasul kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang 

jelas, Kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh 

melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi “.  (Al-Maidah : 32)48 

Syekh Musthafa Al-Maraghy dalam tafsirnya berkomentar : Ayat ini 

mengindikasikan kepada kita akan kewajiban menjaga kesatuan umat manusia 

(wahdatul basyar), menjaga kelangsungan hidup mereka, menyingkirkan segala 

hal yang dapat membahayakan setiap individu dan memenuhi hak setiap 

individu. Jika anda melanggar dan merusak kehormatan individu itu berararti anda 

merusak kehormatan seluruh manusia, sebaliknya ketika anda memenuhi hak-hak 

individu maka anda telah memenuhi hak-hak seluruh manusia (hak universal).49 

Seiring dengan problematika tersebut di atas maka perlu kiranya menelisik 

kembali aturan kebijaksanaan nasional di bidang pertanahan yang ditetapkan 

dalam Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1998 tentang Garis-Garis Besar Haluan 

Negara (GBHN) sebagai berikut: “Penguasaan dan penataan penguasaan tanah 

oleh Negara diarahkan pemanfaatannya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi 

seluruh rakyat Indonesia. Penguasaan tanah oleh Negara, sesuai dengan tujuan 

pemanfaatannya, perlu memperhatikan kepentingan masyarakat luas dan tidak 

menimbulkan sengketa tanah. Penataan penggunaan tanah digunakan berdasarkan 

                                                             
48 https://tafsirweb.com/1916-quran-surat-al-maidah-ayat-32.html 
49 https://sun3cipasung.blogspot.com/2012/12/ayat-ayat-ham_30.html 
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rencana tata ruang wilayah untuk mewujudkan kemakmuran rakyat dengan 

memperhatikan hak-hak rakyat atas tanah, fungsi sosial ha katas tanah, batas 

maksimum kepemilikan tanah khususnya tanah pertanian termasuk berbagai 

upaya lain untuk mencegah pemusatan penguasaan tanah dan penelantaran tanah. 

Penataan penguasaan dan penggunaan penguasaan tanah untuk pembangunan 

skala besar yang mendukung upaya pembangunan nasional dan daerah 

dilaksanakan dengan tetap mempertimbangkan aspek politik, sosial, pertahanan, 

keamanan serta pelestarian lingkungan hidup. Penataan penguasaan dan 

penggunaan tanah melalui kegiatan redistribusi tanah atau konsolidasi tanah yang 

disertai pemberian kepastian hak atas tanah diarahkan untuk menunjang dan 

mempercepat pembangunan wilayah, penanggulangan kemiskinan dan mencegah 

kesenjangan penguasaan tanah. 

Melalui penegasan pemikiran sebagaimana tertuang diatas, ide dasar 

pembaharuan dan penyempurnaan Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 

1960 (UUPA) dimantapkan lagi dengan lahirnya Ketetapan MPR Nomor 

IX/MPR/2001 tentang pembaharuan agraria dan pengelolaan sumberdaya alam. 

Dari pemaparan persoalan sengketa tanah diatas, tampak bahwa akar persoalan 

tidak semata-mata perselisihan mengenai akses kepemilikan individual terhadap 

tanah secara fisik, namun juga tidak terlepas dari persoalan struktural tentang 

penerapan aturan pengelolaan dan pemanfaatan tanah yang dilaksanakan oleh 

Negara. Bila dicermati lebih dalam lagi, sesungguhnya akar konflik adalah konsep 

mengenai akses hak yang bersifat asasi, yaitu hak sosial budaya masyarakat 

tradisional atau masyarakat ulayat yang berada dan tinggal di sekitar lokasi 

kawasan hutan.50 

 

                                                             
50 Muladi “Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif 

Hukum dan Masyarakat” (Bandung: PT Refika Aditama, 2005) Hlm. 250 
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3. Langkah-langkah yang dilakukan untuk pengakuan tanah masyarakat  

Pada dasarnya ada proses-proses keberatan yang dapat dilakukan oleh 

masyarakat dalam proses persiapan penataan batas kawasan hutan, di lapangan, 

melalui proses tertulis dan penolakan persetujuan dalam Berita Acara Tata Batas 

(BATB) dengan tahap sebagai berikut: 

1. Perubahan trayek batas dalam rapat Panitia Tata Batas (PTB) 

2. Keberatan atas pemancangan patok di lapangan 

3. Keberatan atas pengumuman trayek batas, tertulis atas dasar pengumuman 

yang ditempelkan di tempat umum 

4. Penangguhan BATB sementara, dengan tidak ditandatanganinya blanko 1 

tentang proses penataan batas oleh PTB 

5. Penangguhan persetujuan atas BATB pada blanko 2 tentang tanda apakah 

ada keberatan dari pihak masyarakat atas wilayah yang ditata-batas 

6. Penolakan atas BATB definitif dengan menuliskan keberatannya pada 

beberapa wilayah yang masih dipersengketakan. 

Namun berbeda hal jika SK tersebut keluar dengan cara tiba-tiba yang 

dalam prosesnya tidak pernah sama sekali melibatkan masyarakat maupun tokoh 

adat sebagai individu atau kelempok yang akan terdampak langsung sesaat setelah 

SK tersebut di terbitkan. 

Dari beberapa hasil wawancara penulis dengan masyarakat setempat bisa 

di anggap sebagai acuan penolakan terhadap SK Penetapan kawasan Hutan No. 

434. Karena pada dasarnya mulai dalam proses penunjukan, penataan, pemetaan, 

hingga sampai pada tahap penetapan wilayah hutan tidak pernah sama sekali 

melibatkan masyarakat dalam proses pembahasan. Seperti dalam hasil wawancara 

penulis dengan bapak H. Nasir, salah satu masyarakat kelurahan pattapang bahwa 

benar masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam proses hingga penetapan lokasi 
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kawasan hutan. Inilah yang menurutnya menjadi awal dari konflik penguasaan 

lahan antara pihak kehutanan dan masyarakat sekitar lokasi kawasan hutan.51  

Dari hasil wawancara penulis dengan bapak Hendra yang juga bagian dari 

masyarakat pattapang mengatakan bahwa kepala-kepala lingkungan dan 

masyarakat setempat yang berada di kelurahan pattapang juga sempat menyikapi 

SK tersebut dengan melakukan penjagaan ketat di sekitar lokasi perkebunan 

mereka dan berusaha untuk mengusir pihak kehutanan yang ingin mematok tanah-

tanah warga dan mengganggu aktivitas perkebunan warga, sebab tanah-tanah 

yang dulunya ditempati menanam berbagai sayur dan buah-buahan, sebagai 

tempat masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mengasah kreatifitas 

masyarakat dalam bertani akan hilang, terlebih lagi disanalah masyarakat 

menggantungkan hidupnya dan tidak lagi bisa dijadikan sebagai lahan produksi 

yang notabenenya hasil produksinya akan kembali dinikmati oleh masyarakat 

luas.52 

Menurut bapak Baharuddin kepala lingkungan Buluballea Pattapang 

bahwa pengklaiman yang sepihak dari Negara (Pihak Kehutanan), tidak 

memberikan solusi namun hanya melahirkan konflik baru dalam kehidupan 

masyarakat setempat di sekitar lokasi kawasan hutan, upaya penolakan-penolakan 

dari masyarakat malah dibalas dengan kriminalisasi oleh aparat setempat.53 

Masyarakat yang menganggap bahwa tanah yang sejak puluhan tahun dikelola 

adalah tanahnya terlepas dari klaim Negara terhadap penetapan lokasi kawasan 

hutan lewat SK 434, namun hal itu tidak digubris sama sekali. Sehingga disaat 

masyarakat ingin mulai menjalani aktivitas sehari-hari atau seperti biasanya, lagi-

lagi dianggap sebagai penyerobotan dan pengrusakan hutan oleh; Dinas 

                                                             
51 H. Nasir (60 tahun), Masyarakat Pattapang, Wawancara: 9 Agustus 2020 
52 Hendra (60 tahun), Masyarakat Pattapang, Wawancara 9 Agustus 2020 
53 Baharuddin (60 tahun), Kepala Lingkungan Buluballea Pattapang, Wawancara 9 Agustus 

2020 



 

68 
 

Kehutanan dan aparat Kepolisian (lahan hutan milik Negara) yang pada akhirnya 

para petani setempat dikriminalisasi dengan tuduhan melakukan pengrusakan 

hutan atau terhadap tanaman murbei dan pagar kawasan sutra Alam.  

Dari hasil wawancara penulis dengan bapak Linrung salah satu masyarakat 

Kelurahan Pattapang sekaligus ketua kelompok tani Veteran Maddakka, bahwa 

dalam sejarah penguasaannya, lahan-lahan tersebut milik orang tua dan nenek 

moyang masyarakat Pattapang yang telah dikelola secara turun temurun jauh 

sebelum Indonesia memperoleh kemerdekaan. Tahun 1979, disepakati kerjasama 

antara pemerintah Indonesia dan Jepang pengembangan proyek sutera alam 

ditetapkan di kampong Pattapang Kabupaten Gowa. Proyek ini pada awalnya 

hanya meminjam lahan masyarakat seluas 3 hektare, kemudian diperluas hingga 

32 hektare. Tahun pertama dilakukan penanaman murbei sebagai pakan 

pengembangan ulat namun tak bertahan lama. Pada tahun 1981 kegiatan 

pengembangan proyek sutera alam terhenti hingga saat ini. Tidak berlanjutnya 

proyek ini ternyata berbanding terbalik dengan status kepemilikan lahan. Proyek 

ini kemudian menjadi justifikasi klaim Negara dalam penetapan Hutan Negara 

melalui sejumlah program reboisasi paska tak berlanjutnya proyek sutera alam. 

Hal inilah kemudian menyebabkan terjadinya penolakan-penolakan masyarakat 

terhadap pengklaiman tanah-tanah mereka dan menjadi kawasan hutan oleh 

Negara.54 

Klaim kawasan hutan oleh negara telah melahirkan konflik-konflik agraria 

yang tak berkesudahan. Konflik yang sangat akut dan kronik telah mengusir 

jutaan warga dan mengubah kampung-kampung, lahan pertanian, persawahan, 

perkebunan dan fasilitas-fasilitas lainnya masuk dan berubah status menjadi 

kawasan hutan oleh Negara. Catatan BPS dan data Kantor Staf Presiden – KSP 

                                                             
54 Linrung (75 tahun), Ketua Kelompok Serikat Tani Maddakko Pattapang, 

wawancara: 9 Agustus 2020 
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tahun 2015, tercatat ada 25.863 desa/kelurahan yang berada di dalam dan sekitar 

kawasan hutan. Bahkan hasil overlay peta digital yang dilakukan oleh 

Kementerian Kehutanan menyatakan bahwa sebanyak 34.977 desa yang berada di 

dalam maupun di sekitar kawasan hutan. Artinya puluhan ribu desa tersebut 

beserta warganya sangat rentan berkonflik dengan pemegang konsesi kehutanan 

milik Negara seperti Perhutani, Inhutani maupun perusahaan swasta yang 

bergerak di sektor kehutanan.    

Konsep dan proses penyelesaian konflik agraria terkhusus dalam klaim 

kawasan hutan selalu diwacanakan setiap pergantian kepemimpinan presiden. Era 

Presiden Joko Widodo, agenda reforma agraria bahkan tercantum dalam Nawacita 

ke lima dan dirumuskan dalam program redistribusi Tanah Objek Reforma 

Agraria seluas 9 juta hektar. Dimana pelepasan dan redistribusi kawasan hutan 

merupakan alokasi yang paling besar untuk diredistribusikan yaitu 4,1 juta hektar. 

Namun hingga saat ini belum satu hektar yang dilepaskan.  

Tahun 2017, Pemerintah mengeluarkan Perpres 88 tentang Penyelesaian 

Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan. Kebijakan ini dianggap langkah 

mundur bagi kebijakan konflik agraria kawasan hutan. Sebab Perpres ini juga 

belum mampu menjawab polemik penyelesaian konflik agraria di kawasan hutan. 

Ironisnya, isi Perpres ini jauh lebih buruk dari Perber 4 Menteri yang 

pelaksanaannya mandek sejauh ini. 

Perpres ini justru semakin melegitimasi keengganan pemerintah 

khususnya Kementrian LHK untuk melaksanakan reforma agraria melalui 

pelepasan kawasan hutan di wilayah/provinsi yang luasan hutannya kurang dari 

30%. Ini tentu sebuah langkah mundur bagi proses penyelesaian konflik kawasan 

hutan di Jawa, Bali dan Lampung yang menurut KLHK luasan hutannya sudah di 

bawah 30 %. 
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Artinya, proses penyelesaian konflik kawasan hutan di Bali, Lampung dan 

4 Provinsi di Jawa menemui jalan buntu. Padahal, di lima provinsi ini konflik 

agraria terhitung tinggi dan berkontribusi besar menyumbangkan angka 

ketimpangan dan kemiskinan. 

Contohnya saja, dari hasil inventarisir Lokasi Prioritas Reforma Agraria 

(LPRA) yang dilakukan KPA sejak tahun 2016, tercatat 160 lokasi (baca: 

pemukiman dan desa) dengan luasan 227.581 hektar dengan melibatkan 59.625 

KK yang saat ini sedang mengalami tumpang tindih klaim. Sebagain besar dari 

160 lokasi tersebut terdapat di Jawa, Bali dan Lampung, layaknya konflik yang 

dialami oleh 16 Desa di atas. 

Sementara, dalam hal proses penyelesaian, Perpres ini juga mengalami 

kemunduran dimana hanya memberikan opsi pengelolaan melalui skema 

Perhutanan Sosial (PS) dan resettlement bagi lokasi garapan yang kurang dari 20 

tahun atau lokasi yang luasan wilayah hutannya kurang dari 30%. 

Peraturan ini seperti sedang ingin mempertahankan standar ganda yang 

sedang ingin dijalankan oleh pemerintah. Misal di Pulau Jawa, pemerintah justru 

seperti menutup mata akan banyaknya tanah-tanah terlantar yang dikuasai oleh 

Perhutani. Ditambah izin-izin konsesi pertambangan yang semakin mudah 

dikeluarkan baik itu untuk perusahaan Negara maupun swasta. Berbanding 

terbalik dengan keengganan pemerintah untuk memberikan hak milik penuh 

kepada masyarakat dan terus bersembunyi di balik dalih cakupan wilayah hutan 

yang kurang dari 30%. 

Usaha penyelesaian tumpang tindih dan klaim kawasan hutan telah 

dilakukan oleh masyarakat untuk mendapatkan pengakuan atas tanah-tanah 

garapan mereka. Sinkronisasi data data Lokasi Prioritas Reforma Agraria – LPRA 

yang diusulkan bersama Konsorsium Pembaruan Agraria – KPA yang ditujukan 
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ke Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup – KLHK, Kantor Staf 

Presiden, ATR/BPN dan semua Kementerian Lembaga Negara yang sudah 

sepatutnya mempercepat proses agenda agenda kerja Nawacita Presiden.  

Bulan September tahun 2018, Presiden Joko Widodo menerbitkan 

Peraturan Presiden No.86 tentang Reforma Agraria. Peraturan ini sedikitnya 

menjadi angin segar atas kemandekan reforma agraria. Perpres RA ini secara 

teknis mengatur soal subjek subjek penerima RA dan objek lokasi pelepasan. 

Dalam Perpres RA ini juga dimandatkan untuk membentuk tim Gugus Tugas 

Reforma Agraria dari tingkat pusat hingga kabupaten yang akan mengawal 

program reforma agraria redistribusi lahan. 

  Data LPRA yang diusulkan KPA terus dikonsolidasikan. Pertemuan 

pertemuan rutin, hearing, diskusi public dengan jajaran Kenenterian hingga ke 

kabupaten terus dilakukan. Untuk pengusulan penyelesaian konflik dan 

pengakuan garapan serta kampung-kampung yang tumpang tindih dengan 

kawasan hutan, dilakukan pertemuan rutin dan berkala di Propinsi dengan BPKH 

(Balai Pemantapan Kawasan Hutan) yang berada dibawah naungan Dirijen 

Planologi Kehutanan. Setelah itu BPKH melakukan inventarisasi lapangan dan 

melakukan sinkronisasi data yang dimiliki oleh BPKH dan KPA sebagai 

pengusul. Data yang sinkron kemudian dirilis melalui peta alokasi TORA (Tanah 

Objek Reforma Agraria), lalu kemudian GTRA (Gugus Tugas Reforma Agraria) 

yang nantinya akan melakukan verifikasi lapangan dan jika telah clear akan 

diserahkan ke ATR/BPN.55 

Hasilnya adalah bahwa dari hasil pengimputan data digital berdasarkan 

peta perubahan peruntukan kawasan hutan, perubahan fungsi kawasan hutan, dan 

penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan Nomor: SK 

                                                             
55 Indarto (30 tahun), Kepala Dept. Kampanye & Data Base KPA Sulsel, Wawancara: 3 

Agustus 2020 
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362/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2019, bahwa lokasi tersebut berada di luar kawasan 

hutan sebagaimana peta lokasi hasil peninjauan lapangan. Sehingga surat 

permohonan rekomendasi inilah yang nantinya akan ditindak lanjuti oleh BPKH 

bersama Dinas Kehutanan Provinsi ke Dirijen Planologi. Setelah itu tinggal 

menunggu pelepasan dari Dirijen Planologi dan jika keputusan tersebut telah 

keluar bahwa lokasi itu bukanlah HPT (Hutan Produksi Terbatas) atau hutan 

lindung barulah bisa diajukan kembali ke ATR/BPN untuk redistribusi tanah.56 

Dalam sejarah penguasaan lahan di kelurahan patapang masyarakat sudah 

berpuluh-puluh tahun mengelola dan mengurus tanah yang ada daerah tersebut. 

Sedangkan dalam Pasal 24 Ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 

tentang pendaftaran tanah bahwa; Seseorang yang menguasai suatu tanah secara 

sah selama 20 tahun berturut-turut tanpa adanya klaim dari pihak lain,  berhak 

untuk mengajukan pengakuan hak pada kantor pertanahan setempat. 

Meskipun sampai hari ini belum ada legitimasi yang jelas terkait 

pengakuan atas tanah-tanah masyarakat dalam klaim penetapan hutan negara 

namun secara konstitusional hak-hak fundamental khususnya terkait hak atas 

tanah rakyat telah diatur sedemikian rupa dan sudah seharusnya dihormati dan 

dilindungi oleh Negara. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
56 SK. 362/Menlhk/Setjen/PLA.0/05/2019 tanggal 28 Mei 2019 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Penetapan hukum konsep hak menguasai Negara dalam penetapan ataupun 

pengukuhan kawasan hutan diatur oleh Departemen Kehutanan dengan peraturan 

terbarunya (SK Menhut No. 48/kpts-II/2004) guna memahami prosedur serta 

kelembagaan yang mengatur dan menetapkan mana kawasan hutan dan mana 

yang bukan kawasan hutan. Adapun proses pengukuhan kawasan hutan diatur 

dalam Undang Undang Kehutanan No. 41 tahun 1999, pada bagian ke tiga, pasal 

14 dan 15 dimana secara jelas dijabarkan tahapan-tahapannya terkait penunjukan 

kawasan hutan, penataan batas kawasan hutan, pemetaan kawasan hutan dan 

penetapan kawasan hutan. Dan satu hal yang penting untuk digaris bawahi bahwa 

penetapan kebijakan dalam bentuk apapun Negara berkewajiban melibatkan 

masyarakat yang nantinya terkena dampak, karena dalam konteks penguasaan 

hutan, Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa penunjukan kawasan hutan 

merupakan sesuatu yang dapat diprediksi, tidak tiba-tiba seperti SK 434. Bahkan 

harus direncanakan, dan karenanya tidak memerlukan tindakan Freies Ermessen 

(discretionary power) yang dilakukan secara tiba-tiba. Dengan kata lain, setiap 

langkah yang diambil oleh pemerintah yang kemungkinan dapat merugikan Hak 

Konstitusional warga Negara maka perlu dilakukan melalui konsultasi dan 

persetujuan terlebih dahulu dari warga Negara yang akan terkena dampak dari 

kebijakan pemerintah. 
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2. Perlindungan hak keperdataan atas tanah dalam klaim SK penetapan 

kawasan hutan  No. 434 di kelurahan pattapang cukup jelas diatur dalam UU 

Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 sebagai UU lex general  yang mengatur 

kebijakan hukum agraria nasional dalam pasal 20 ayat (1) mempertegas arti ‘hak 

milik adalah hak turun-temurun terkuat terpenuh yang dapat dipunyai orang atas 

tanah’. Dalam Pasal 24 Ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang 

pendaftaran tanah bahwa; Seseorang yang menguasai suatu tanah secara sah 

selama 20 tahun berturut-turut tanpa adanya klaim dari pihak lain,  berhak untuk 

mengajukan pengakuan hak pada kantor pertanahan setempat. Pada norma lainnya 

juga dipertegas tentang hak milik atas tanah, sebagaimana tertuang dalam pasal 

571 KUH Perdata yang berbunyi ‘hak milik atas sebidang tanah mengandung di 

dalamnya kepemilikan atas segala apa yang di atasnya dan di dalam tanah’. 

Hukum Agraria Nasional telah memberikan kewenangan dan ketegasan bahwa 

Negara tidak boleh memiliki tanah dan rakyat Indonesia berhak mendapatkan 

perlindungan dan menjadi pemilik atas tanah-tanah mereka atas pengakuan hak 

miliknya. Begitu juga dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap 

orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang 

adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Hak atas tanah bagi rakyat 

Indonesia terkhusus petani, masyarakat adat, rakyat miskin kota dan pedesaan 

adalah hak konstitusional dan hak dasar yang sudah sepatutnya dipenuhi, dijamin, 

diakui dan dilindungi oleh Negara tanpa syarat demi mewujudkan keadilan sosial 

bagi seluruh rakyat Indonesia. Melihat aturan hukum diatas jelas mempertegas 

perlindungan hukum atas hak keperdataan masyarakat Indonesia terkhusus bagi 
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masyarakat Pattapang yang tidak dapat diganggu gugat atas tanah-tanah yang 

telah digarap dan dikuasai secara turun temurun  yang berstatus hak milik dan 

secara sepihak diklaim dalam SK 434 penetapan kawasan hutan di kelurahan 

Pattapang Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa. 

B. Saran  

1. Untuk meminimalisir beberapa problematika hukum yang terdapat pada 

proses implementasi Hak Menguasai Negara dalam penetapan lokasi 

kawasan hutan, maka perlunya memperhatikan hak-hak rakyat yang 

berada di sekitar lokasi kawasan hutan agar pemerintah melibatkan 

masyarakat dalam proses pembahasan hingga penetapan lokasi kawasan 

hutan tersebut. Sehingga asas keterbukaan dan terlebih lagi prinsip 

demokrasi menjadi bagian dari setiap kebijakan yang hendak ditetapkan. 

Karena suatu tindakan pemerintah dalam melakukan perencanaan harus 

mengikuti proses atau tahap-tahap yang melibatkan berbagai pemangku 

kepentingan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan. 

Tanpa itu, tindakan pemerintah yang semena-mena dikategorikan sebagai 

pelaksanaan pemerintahan otoriter dan wajib untuk dilawan. 

2. Jika memang Negara dan perangkat-perangkatnya masih tetap melakukan  

hal yang sewenang-wenang, merampas ruang hidup masyarakat dengan 

dalih aturan dan kepentingan umum, tidak melibatkan masyarakat dalam 

proses penetapan kebijakan dan tidak peduli terhadap kehidupan warga 

negaranya, maka perlu kiranya untuk mengabaikan apa yang mereka sebut 

sebagai aturan dan kembali menjalani aktivitas seperti biasa namun tak 
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lupa untuk menyiapkan perlawanan jika sewaktu-waktu Negara datang dan 

melakukan kriminalisasi terhadap masyarakat dengan mengatas namakan 

pelaksanaan aturan. Seorang Anarkis tua pernah berkata bahwa dominasi 

bukan terjadi sekedar akibat ada orang yang ingin mendominasi, 

melainkan juga karena orang-orang membiarkan dirinya terdominasi. Di 

dalam firman Allah S.W.T dalam surah Ar-Ra’d ayat 11 berbunyi “… 

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum 

mereka mengubah keadaan mereka sendiri”. 
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