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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmanirahim 

Assalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatu. 

Alhamdulillah senantiasa kita memanjatkan puji serta puja atas kehadiran 

Allah SWT karena atas limpahan Rahmat serta iringan Hidayah-Nya, Shalawat serta 
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kemuliaan sehingga kita bisa membedakan antara haq dan yang bathil. Berkat Ridho 

dan izin restunya yang diiringi oleh usaha yang maksimal serta dengan memalui 

berbagai perjalanan proses yang panjang yang pada akhirnya penulis mampu 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar.  

Hadirnya skripai ini nukan hanya sebagai persyaratan formal bagi seorang 

mahasiswa untuk meraih gelar sarjana tetapi lain daripada itu juga merupakan sebagai 

wadah pengembangan ilmu yang telah dijalani melalui perkuliahaan dan juga 

merupakan kegiatan penelitian sebagai unsur Tri Dharma Perguruuan Tinggi. Selaras 

akan hal itu, maka penulis mengangkat sebuah judul “Nilai-nilai Pasang dalam 

Sistem Pemeliharaan Hutan Adat Ammatoa di Kecamatan Kajang (Suatu 

Tinjauan al-Qur’an)“. Semoga dengan kehadiran skripsi ini dapat bernilai sebagai 

pengembangan studi ilmu pengetahuan serta sebagai bahan tambahan referensi 

terhadap pihak pihak yang menaruh fokus pada masalah ini.  

Teristimewa dan yang paling utama penulis sampaikan ucapan tulus terimah 

kasih serta rasa hormat penulis kepada Ayahanda Mahoraja dan Ibunda Samsia serta 

saudara saudara ku Ahmad Karim, S.Hum, M.Hum  dan Fatimah Nurul Fajrin, 
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S.Pd yang merupakan sumber inspirasi dan motivasi melalui bentuk dukungan 

perhatian, kasih sayang, nasehat, serta dukungan moral dan materil terutama doa restu 

demi keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skrpsi ini. Senantiasa secercah 

harapan kiranya apa yang telah mereka korbankan dapat menjadi mahkota 

keselamatan dunia akhirat Aamiin. 

Selama menjadi kehidupan dan keseharian dalam menempuh dunia 

pendidikan perguruaan tinggi serta sampai pada akhir penulisan tugas akhir yang 

penulis lakukan, tentunya penulis telah mendapat banyak dukungan, bantuan, 

motivasi dari berbagai pihak. Oleh Karena itu terasa sangat bijaksana bila penulis 

juga menghanturkan rasa terimah kasih yang tak terbatas kepada seluruh elemen 

pendukung bagi penulis baik berupa bimbingan, dorongan serta bantuan lainnya yang 

diberikan kepada penulis, untuk itu berkenaan kiranya diucapkan rasa terimah kasih 

yang tulus serta penghargaan kepada:  

1. Bapak Prof. Drs. Hamdan Juhannis, M.A, Ph.D selaku Rektor Universitas 

Islam Negeri Alauddin Makassar ( UINAM), serta para Wakil Rektor beserta 

seluruh Staf dan Karyawannya. 
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Filsafat dan Politik, serta para Wakil Dekan beserta staf Fakultas. 

3. Ibu Dr. Hj. Aisyah Arsyad, S.Ag., M.A. selaku Ketua Jurusan Ilmu al-
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Jurusan Ilmu al-Qur‟an dan Tafsir. 

4. Prof. Dr. H. M. Galib, M, MA.  dan Yusran, S. Th.i, M. Hum.  Selaku 

Pembimbing Skripsi penulis yang tak henti hentinya memberikan masukan 

serta saran demi kelancaran bagi penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini  



 
 

vi 
 

5. Dr. Muhsin, M.Th.I. dan Dr. Abdul Ghany, M.Th.I. selaku penguji dalam 

Skrpsi ini yang tak henti hentinya memberikan saran untuk penyempurnaan 

skripsi ini. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 

A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 
1. Konsonan 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

 Alif ا

 

tidak dilambangkan 

 

tidak dilambangkan 

 
 ب

 

Ba 

 

B 

 

Be 

 
 خ

 

Ta 

 

T 

 

Te 

 
 ز

 

ṡa 

 

ṡ 

 

es (dengan titik di atas) 

 
 ج

 

Jim J 

 

Je 

 ح 

 

ḥa 

 

ḥ 

 

ha (dengan titik di bawah) 

 
 خ

 

Kha 

 

Kh 

 

ka dan ha 

 د 

 

Dal 

 

d 

 

De 

 
 ر

 

żal 

 

ż 

 

zet (dengan titik di atas) 

 
 س

 

Ra 

 

r 

 

Er 

 
 ص

 

Zai 

 

z 

 

Zet 

 
 ط

 

Sin 

 

s 

 

Es 

 
 ػ

 

Syin 

 

sy 

 

es dan ye 

 ص 

 

ṣad 

 

ṣ 

 

es (dengan titik di bawah) 

 
 ض

 

ḍad 

 

ḍ 

 

de (dengan titik di bawah) 

 
 ط

 

ṭa 

 

ṭ 

 

te (dengan titik di bawah) 

 
 ظ

 

ẓa 

 

ẓ 

 

zet (dengan titik di bawah) 

 
 ع

 

„ain 

 

„ 

 

apostrof terbalik 

 
 غ

 

Gain 

 

g 

 

Ge 

 
 ف

 

Fa 

 

f 

 

Ef 

 
 ق

 

Qaf 

 

q 

 

Qi 

 
 ن

 

Kaf 

 

k 

 

Ka 

 
 ي

 

Lam 

 

l 

 

El 

 
َ 

 

Mim 

 

m 

 

Em 

 
ْ 

 

Nun 

 

n 

 

En 

 
 و

 

Wau 

 

w 

 

We 

 
 هـ

 

Ha 

 

h 

 

Ha 
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 ء

 

Hamzah 

 

‟ 

 

Apostrof 

 
 ي

 

Ya 

 

y 

 

Ye 

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

apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‟). 

2. Vokal 

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

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 
 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 Contoh: 

ُْفََ   kaifa : وَ

 haula : هىَْيََ 

 

 

 

 

 

Nama Huruf Latin Nama 
Tanda 

fatḥah a a  َا 
kasrah i i  َا 
ḍammah u u  َا 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 
fatḥah  dan yā’ 

 

ai a dan i َْْـى 
fatḥah dan wau 

 

au a dan u 

 

 ـوَْْ
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3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Contoh: 

اخََ َِ  : māta 

ًَِ  ramā : سَ

ًََ ُْ  qīla : لِ

ىْخَُ ُّ ََ : yamūtu 

4. Tā‟ marbūṭah 

Transliterasi untuk tā‟ marbūṭah ada dua, yaitu: tā‟ marbūṭah yang hidup atau 

mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan 

tā‟ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā‟ marbūṭah diikuti oleh kata yang 

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

marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

 rauḍah al-aṭfāl : سَوْضَحَُالأطَْفاَيَِ

ٌْفاَضٍِحََُ َْٕحََُاَ ذِ َّ ٌْ  al-madīnah al-fāḍilah : اَ

ََّ ٌْحِىْ حَُاَ   : al-ḥikmah 

5. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydīd ( ََ ــّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Nama 

 

Harakat dan 

Huruf 

Huruf dan  

Tanda 

Nama 

 
fatḥah dan alif  atau 

ya>’ 
ْى ْاْ|ْ...َْ َْ... 

ḍammah dan wau 

 

 ـوُ

ā 

ū 

a dan garis di atas 

 kasrah dan yā’ 

 

ī i dan garis di atas 

 u dan garis di atas 

 

 ـى
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Contoh: 

اََ  rabbanā : سَتَّٕ

ُْٕاََ  najjainā : ٔجََّ

ٌْحَكَّ  al-ḥaqq : اَ

ََُ  nu“ima : ٔعُِّ

 aduwwun„ : عَذُوَ 

Jika huruf ََي ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 

(ًَّ  .maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī ,(ـــــِ

Contoh: 

 ًَ  Alī (bukan „Aliyy atau „Aly)„ : عٍَِ

 ًَ  Arabī (bukan „Arabiyy atau „Araby)„ : عَشَت

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan hurufَاي (alif 

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

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 

(-). 
Contoh: 

ظَُ ّْ  al-syamsu (bukan asy-syamsu) :    اٌَشَّ

ٌْضٌَحََ  al-zalzalah (az-zalzalah) :    اٌَضَّ

ٍْغَفحََ ٌْفَ  al-falsafah :  اَ

ٌْثلادََُ  al-bilādu :    اَ
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7. Hamzah 

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

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia 

tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

ََْ شُوْ ُِ  ta‟muru>na : ذأَْ

 „al-nau : إٌََّىْعَُ

ءَ  ٍْ  syai‟un : شَ

شْخَُ ِِ  umirtu : أُ

 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata 

al-Qur‟an (dari al-Qur‟a>n), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata 

tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi 

secara utuh. Contoh: 

Tābaqāt al-Fuqahā‟ 

Wafayāh al-A„yān 

9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 

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

berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

َاللهَِ ُٓ َْ َدِ  dīnullāh  ََِتاِلل  billāh   
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Adapun tā‟ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

حَِاللهَِ َّ َسَحْ ٍْ َفِ ُْ  hum fī raḥmatillāh    هُ

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 

sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 

huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang 

sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 

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

CDK, dan DR).           

Contoh: 

  Inna awwala baitin wuḍi„a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan 

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

Naṣīr al-Dīn al-Tūsī 

Abū Naṣr al-Farābī 

Al-Gazālī 

Al-Munqiż min al-Ḍalāl 

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

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

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

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subh}a>nahu> wa ta„a>la>  

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. =  subḥānahū wa ta‟ālā 

saw. = ṣallallāhu „alaihi wa sallam 

as. =  „alaihi al-salām 

Cet. = Cetakan 

t.p. = Tanpa penerbit 

t.t. = Tanpa tempat 

t.th. = Tanpa tahun 

H = Hijriah 

M = Masehi 

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

h. = Halaman 

‘Alī ibn ‘Umar al-Dār Quṭnī Abū Al-Ḥasan, ditulis menjadi: Abū Al-Ḥasan, 
‘Alī ibn ‘Umar al-Dār Quṭnī. (bukan: Al-Ḥasan, ‘Alī ibn ‘Umar al-Dār 
Quṭnī Abū) 

Naṣr Ḥamīd Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaīd, 
Naṣr Ḥamīd Abū) 
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ABSTRAK 
 

Nama   : Abdurrahman 
Nim  : 30300117012 
Judul Skripsi : Nilai-nilai Pasang dalam Sistem Pemeliharaan Hutan Adat 

Ammatoa di Kecamatan Kajang (Suatu Tinjauan al-
Qur’an). 

  
 Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan tinjauan al-Qur‟an terhadap 
sistem pemeliharaan hutan adat Ammatoa di Kecamatan Kajang dengan 
menggunakan pendekatan tafsir, pendekatan teologis dan pendekatan sosiologi. 
Adapun pokok masalah dalam tulisan ini adalah bagaimana nilai-nilai pasang dalam 
sistem pemeliharaan hutan adat Ammatoa, dan bagaimana tinjauan al-Qur‟an 

terhadap sistem pemeliharaan hutan adat Ammatoa. 
 Permasalahan tersebut dijawab dengan menggunakan pendekatan tafsir 
dengan menghimpun beberapa penafsiran tentang isti‟mār di dalam QS Hūd/11: 61, 
dan QS al-A‟rāf/7: 56 tentang larangan berbuat kerusakan. Serta menggunakan 
pendekatan sosiologi untuk mengetahui bagaimana masyarakat adat Ammatoa dalam 
memelihara hutan adatnya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dalam 
bentuk kepustakaan (library research) dan lapangan (field research). Pengumpulan 
data dilakukan dengan cara menelusuri literatur-literatur kemudian mengutip dan 
menyadur literatur-literatur yang relevan dengan penelitian ini serta melakukan 
observasi dan wawancara untuk mendapatkan data yang ada dilapangan dan akan 
dianalisis. 
 Penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa “pasang ri Kajang” merupakan 
dasar sistem pemeliharaan hutan adat Ammatoa yang berisi pedoman masyarakat adat 
Kajang dalam menjalani kehidupan dunia ini. Di dalam pasang  tersebut terdapat 
larangan serta sanksi bagi masyarakat adat Ammatoa maupun pemahaman-
pemahaman yang arif dalam menjalani kehidupan. Walaupun pada pelaksanaannya 
masyarakat adat tidak menjadikan al-Qur‟an sebagai dasar sistem pemeliharaan hutan 

adatnya akan tetapi, hal tersebut termasuk upaya memakmurkan bumi yang telah 
disebutkan di dalam QS Hūd/11: 61. Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia yang 
berasal dari tanah diperintahkan untuk memakmurkan bumi tempat mereka 
melangsungkan hidupnya. Selain itu dalam QS al-A‟rāf/7: 56 disebutkan larangan 
untuk berbuat kerusakan di bumi ini dalam bentuk apapun. Hal ini telah dipraktekkan 
oleh masyarakat adat Ammatoa yang menganggap hutan sebagai bagian dari 
hidupnya bahkan di dalam pasang tersebut dilarang keras untuk mengambil hasil 
hutan adatnya apalagi sampai merusaknya. Bahkan mereka mengkategorikan 
pengrusakan hutan sebagai salah satu pelanggaran berat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Alam dan seluruh makhluk dan benda yang terkandung di dalamnya 

merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Keberlangsungan kehidupan di bumi 

ini saling berkaitan antara unsur-unsur kekuatan alam dan makhluk hidup lainnya 

begitu pun dengan benda-benda yang ada di sekitarnya. Keterkaitan antara alam, 

manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang dan benda-benda mati lainnya serta unsur-

unsur kekuatan alam seperti angin, udara dan iklim yang menjadi penyebab 

keberadaan alam dan kehidupan yang terjadi di dalamnya tetap berlangsung.1  Karena 

pada dasarnya makhluk hidup di bumi ini memiliki sifat ketergantungan antara yang 

satu dengan lainnya.  

Begitu pun mengenai keberadaan hutan erat kaitannya dengan sistem 

kehidupan manusia begitu pun dengan makhluk hidup lainnya. Karena hutan 

memiliki peranan penting bagi kehidupan manusia di bumi, hal ini dapat dibuktikan 

dengan tersedianya berbagai macam jenis keanekaragaman hayati yang sangat 

diperlukan bagi keberlangsungan makhluk hidup. Ekosistem hutan dapat bertahan 

lama jika manusia memiliki kesadaran tinggi dalam pengelolaan dan pemanfaatan 

hutan yang berkelanjutan. Hal ini menjadi sangat penting karena  hutan merupakan 

media penghubung antara manusia dan makhluk hidup lainnya yang merupakan suatu 

kesatuan siklus kehidupan yang saling mendukung.2 

                                                           
1
 Bahri Ghazali, Lingkungan Hidup dalam Pemahaman Islam (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 

1996),  h.2. 
2
 Rahmawaty, Hutan: Fungsi dan Peranannya Bagi Masyarakat (Medan: USU digital 

library, 2004), h. 1. 
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Fakta yang dikemukakan oleh World Wide Fund for Nature (WWF)3 kondisi 

hutan sangat memprihatinkan. Khususnya hutan hujan tropis terluas ketiga di dunia 

setelah Brazil dan Kongo yang dimiliki Indonesia dengan luas mencapai 109 juta 

hektar pada tahun 2003 mengalami degradasi fungsi hutan yang mencakup hampir 

setengah dari luas keseluruhan hutan tersebut. Hal yang menjadi penyebab hilangnya 

sebagian besar fungsi hutan adalah penggundulan hutan di Indonesia mulai marak 

dari tahun 1970. Kemudian pada tahun 1997 hingga tahun 2000 2,8 juta hektar hutan 

tiap tahunnya hilang dan rusak, sehingga luas hutan tersisa sekitar 28%. Fakta lain 

yang sangat memprihatinkan adalah pada tahun 2008 Indonesia menjadi negara 

penghancur hutan tercepat di dunia.4  

Hal seperti ini tidak boleh di biarkan berlanjut, karena dikhawatirkan hutan 

di Indonesia akan segera musnah. Berbagai macam solusi yang dapat dilakukan 

manusia guna mencegah terjadinya kerusakan pada ekosistem hutan. Salah satunya 

adalah kesadaran akan pentingnya fungsi hutan bagi keberlangsungan kehidupan 

makhluk hidup di dunia ini. Manusia memiliki peran penting bagi terciptanya 

keteraturan dan keserasian kehidupan di bumi, karena manusia telah diberi peran oleh 

Tuhan untuk menjadi khalifah di bumi ini. Sebagaimana telah ditegaskan Allah swt. 

dalam QS al-Baqarah/2:30. 

                                                           
3
 World Wide Fund for Nature (WWF) yang sebelumnya bernama World Wild Life Fund 

dan menjadi nama resmi di Kanada dan Amerika Serikat adalah sebuah organisasi independen 
internasional yang bergerak di bidang konservasi, penelitian dan restorasi lingkungan. WWF memiliki 
pendukung dari seluruh dunia sekitar 5 juta dan bekerja sama dengan lebih dari 100 negara serta 
mendukung sekitar 1.300 proyek konservasi dan lingkungan. Sehingga menjadikannya sebagai 
organisasi konservasi independen terbesar di dunia. 

4
 Abd. Aziz, Konservasi Alam Dalam Perspektif Etika Islam: Tantangan dan Tuntutan 

Globalisasi” Akademika, h. 306. 
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ْ ةً يفَ لِ ْخَ ْالَْْرْضِ ْفِِ لٌ اعِ ْجَ نِّي ْإِ ةِ كَ ئِ لََ مَ لْ ْلِ ْرَبُّكَ الَ ْقَ ذْ ْْۖ َوَإِ دُ سِ ْيُـفْ نْ ْمَ ا يهَ ْفِ لُ تََْعَ ْأَ وا الُ قَ
ْوَنَْْ اءَ مَ ْالدي كُ فِ سْ ْوَيَ ا يهَ ْفِ كَ ْلَ سُ دي ْوَنُـقَ كَ دِ ْبَِِمْ بيحُ سَ ْنُ ْْۖ َنُ ْلََ ا ْمَ مُ لَ عْ ْأَ نِّي ْإِ الَ قَ

ونَْ مُ لَ عْ  تَـ
Terjemahnya: 

Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: 
"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". 
Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi 
itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, 
padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan 
Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak 
kamu ketahui".5 

Menurut Quraish Shihab terdapat tiga unsur yang saling kait-mengait dalam 

konsep kekhalifahan ini, kemudian di tambah unsur keempat yang berbeda dari ketiga 

unsur tersebut namun memiliki arti dalam konsep kekhalifahan yang telah disebutkan 

dalam al-Qur‟an. Ketiga unsur tersebut adalah manusia sebagai khalifah, alam raya 

sebagai bumi yang ditempati manusia, serta hubungan manusia dengan alam dan 

segala isinya termasuk tugas-tugas kekhalifahan yang diembannya. Kemudian unsur 

keempat yang berada di luar adalah Allah swt. sebagai pemberi tugas kekhalifahan. 

Olehnya itu manusia harus memperhatikan kehendak dari unsur yang menugasinya.6  

Di samping itu dalam al-Qur‟an Allah swt. memberikan penegasan kepada 

manusia untuk tidak berbuat kerusakan terhadap alam semesta, sebagaimana dalam 

QS al-A‟rāf/7:56. 

وِْقَريِْبٌْمينَْالْمُحْسِنِيَْْْۖ َتُـفْسِدُوْاْفِِْالََْرْضِْبَـعْدَْاِصْلََحِهَاْوَادْعُوْهُْخَوْفاًْوَّطَمَعًاْلََْوَْ   اِنَّْرَحَْْتَْاللّّٰ
 
Terjemahnya: 

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, setelah (Allah) 
memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan 

                                                           
5Kementerian Agama RI, Al-Qur´an al-Karim: Terjemah Tajwid Warna (Jakarta: Madina 

Quran, 2016), h.7. 
6
 Quraish Shihab, Membumikan al-Qur‟an: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan 

Masyarakat (Cet.XIX; Bandung: Mizan, 1994), h. 295.  
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diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat 
dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.7  

Olehnya itu, manusia harus mengedepankan keselarasan dalam 

melaksanakan tugas sebagai khalifah di muka bumi. Agama Islam memberikan 

teladan melalui nabi Muhammad saw. sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam 

dalam hal ini segala sesuatu selain daripada Allah swt. selain itu, manusia juga 

diharapkan mampu menghormati proses-proses apa saja yang sedang tumbuh. Etika 

terhadap alam yang telah diajarkan oleh agama memberikan rasa tanggung jawab 

terhadap alam semesta, sehingga menghindarkan dirinya dari perbuatan-perbuatan 

yang merusak lingkungan. Karena ia beranggapan bahwa setiap perbuatan yang 

mengakibatkan kerusakan terhadap lingkungan akan berdampak pada kerusakan pada 

diri manusia itu sendiri.8 Pemahaman terhadap lingkungan seperti ini telah diterapkan 

oleh komunitas adat ammatoa melalui sistem kearifan lokal yang di percaya secara 

turun-temurun.  

Konsep kearifan lokal masyarakat adat ammatoa berbentuk tradisi lisan (oral 

tradition) yang populer disebut pasang ri kajang yang berisi 120 pasal atau hal. Dari 

120 pasal yang ada 19 di antaranya berisi pengelolaan lingkungan hidup, khususnya 

hutan adat.9 Hal ini menandakan bahwa hukum adat ammatoa sangat memperhatikan 

keserasian manusia dengan lingkungan hidup tempat mereka beraktivitas. 

Dalam mengelola sumber kelestarian hutan masyarakat adat ammatoa tidak 

terlepas dari kepercayaannya terhadap tradisi pasang tersebut, hal ini ditunjukkan 

pada salah satu pasalnya yang mengungkapkan bahwa “anjo borongnga anre‟ 

                                                           
7
 Kementerian Agama RI, Al-Qur´an al-Karim: Terjemah Tajwid Warna, h. 158. 

8 Quraish Shihab, Membumikan al-Qur‟an: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan 
Masyarakat, h. 297. 

9Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Sulawesi, Maluku dan Papua, Mengungkap 
Kearifan Lingkungan Sulawesi Selatan (Makassar: Masagena Press, 2007), h. 92. 
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nakkulle nipanraki. Punna nupanraki borongnga, nupanraki kalennu” (hutan itu 

tidak boleh dirusak, bila engkau merusaknya sama saja engkau merusak dirimu 

sendiri). Pada pasal yang lain disebutkan bahwa “anjo natahang ri borongnga karana 

pasang. Rettopi tanayya rettoi ada‟ a” (hutan bisa lestari karena di jaga adat, bila 

bumi hancur, maka hancur pula adat ammatoa). Pasang-pasang seperti ini 

melahirkan pemahaman bahwa dunia yang diciptakan oleh Tu Rie‟a A‟ra‟na
10 beserta 

apa yang ada di dalamnya harus di jaga keseimbangannya, terutama hal-hal yang 

berkaitan dengan hutan dan harus mendapat perlakuan khusus dari penghuninya serta 

tidak boleh merusaknya.11 

Selain itu, dalam beberapa ungkapan orang-orang Kajang, juga 

menunjukkan pandangan personifikasi ekologis terhadap alam sekitarnya, seperti 

ungkapan “anjo kajua paru-parunna linoa” (pepohonan itu adalah paru-paru dunia), 

anjo uhea kalelenna linoa (rotan adalah pengikat dunia), “anjo borongnga 

angngontakki bosi” (hutan itu dapat mendatangkan hujan), “narie‟ kaloro battu ri 

borongnga, narie timbusu battu ri kajua battu ri kalelengnga” (sungai yang mengalir 

itu ada karena adanya hutan, mata air itu pun ada karena ada pohon-pohonan dan 

semak-belukar). Dari beberapa ungkapan di atas dapat dipahami bahwa masyarakat 

adat ammatoa sangat menjunjung tinggi prinsip keselarasan dan keserasian antara 

manusia dengan lingkungannya atau mereka menganggap dirinya sebagai bagian dari 

lingkungannnya. Hal ini semakin dipertegas melalui pemahaman bahwa “punna 

nita‟bangngi anjo kajua riborongnga, angngurangngi bosi, appaka anre‟timbusu” 

                                                           
10Dapat diartikan sebagai Yang Maha Pencipta. Kata ini digunakan oleh masyarakat adat 

Ammatoa dalam menukilkan kata Tuhan. Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Sulawesi, 
Maluku dan Papua, Mengungkap Kearifan Lingkungan Sulawesi Selatan, h. 100. 

11Heryati, “Konsep Islam Dalam Pasang ri Kajang Sebagai Suatu Kearifan Lokal 

Tradisional dalam Sistem Bermukim Pada Komunitas Ammatoa Kajang” (Makalah pada jurusan 

Arsitektur Universitas Negeri Gorontalo, Kota Gorontalo, tt), h. 5. 



6 
 

 
 

(apabila pohon-pohonan di dalam hutan ditebang dapat mengurangi hujan dan 

menghilangkan sumber mata air).12 

 Jika dilihat dari uraian di atas, konsep pemeliharaan hutan adat ammatoa 

yang berdasar pada nilai-nilai pasang ri Kajang memiliki unsur-unsur pengamalan 

ayat-ayat al-Qur‟an. Hal tersebut tercermin dari perilaku masyarakat  adat ammatoa 

yang mengedepankan kepentingan kelestarian lingkungan hutannya. Olehnya itu 

penulis termotivasi untuk meneliti lebih lanjut mengenai tinjauan al-Qur‟an yang 

terkandung di dalam konsep pemeliharaan hutan di kawasan adat ammatoa 

kecamatan Kajang yang berdasar pada pasang ri kajang. Sebagai salah satu upaya 

untuk menghadirkan perspektif baru mengenai tinjauan al-Qur‟an  dalam proses 

pelestarian hutan  yang di dasarkan pada konsep kearifan lokal tersebut.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan pokok 

permasalahan dari judul skripsi yaitu: “Nilai-nilai Pasang Dalam Sistem 

Pemeliharaan Hutan Adat Ammatoa di Kecamatan Kajang. (Tinjauan al-Qur‟an)”, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana dasar sistem pemeliharaan hutan adat Ammatoa? 

2. Bagaimana nilai-nilai pasang dalam sistem pemeliharaan hutan adat 

ammatoa? 

3. Bagaimana tinjauan al-Qur‟an terhadap sistem pemeliharaan hutan adat 

ammatoa ? 

 

                                                           
12 Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Sulawesi, Maluku dan Papua, 

Mengungkap Kearifan Lingkungan Sulawesi Selatan, h. 93-94. 
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C. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini berjudul Nilai-nilai Pasang dalam Sistem Pemeliharaan Hutan 

Adat Ammatoa  di Kecamatan Kajang suatu Tinjauan al-Qur‟an. Penelitian ini 

difokuskan pada sistem pemeliharaan hutan adat ammatoa suatu Tinjauan al-Qur‟an. 

Dalam hal ini peneliti berusaha mengungkap bagaimana sistem pemeliharaan hutan 

adat ammatoa. Objek penelitian ini berfokus pada dasar sistem pemeliharaan hutan 

adat ammatoa, proses pemeliharaan hutan adat ammatoa,  dan tinjauan al-Qur‟an 

terhadap sistem pemeliharaan hutan adat tersebut di kawasan adat Ammatoa  

kecamatan Kajang Kab. Bulukumba. 

2. Deskripsi Fokus Penelitian 

 Deskripsi fokus yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Nilai-nilai 

Pasang dalam Sistem Pemeliharaan Hutan Adat Ammatoa di Kecamatan Kajang 

Suatu Tinjauan al-Qur‟an. Untuk mempermudah penulis dalam menyusun dan 

menganalisis pembahasan yang terkandung dalam judul ini, penulis menganggap 

perlu mengemukakan pengertian dari beberapa kata yang terkandung dalam judul 

penelitian ini, yaitu: 

a. Nilai-nilai  

 Nilai adalah standar atau ukuran (norma) yang biasa digunakan untuk 

mengukur segala sesuatu. Di dalam Kmaus Besar Bahasa Indonesia, nilai adalah 

sifat-sifat (hal-hal) yang penting dan berguna bagi manusia. Atau segala sesuatu yang 

dapat menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya. Seperti nilai etik, yaitu 
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nilai untuk manusia sebagai pribadi yang utuh, seperti kejujuran, yang berkaitan 

dengan akhlak, benar salah yang dianut sekelompok manusia.13 

b. Pasang 

 Pasang merupakan salah satu kosa kata dalam bahasa Makassar yang juga 

digunakan oleh masyarakat ammatoa  memiliki arti pesan, dalam pemakaian tertentu 

sinonim dengan kata amanat. Pasang atau pappasang adalah ungkapan-ungkapan 

bijak yang diungkapkan oleh para leluhur lewat petuah-petuah lisan. Menurut Arifin 

Sallatang teks pasang baik yang berbentuk mitos, etiologi, legenda, maupun tema 

dan isinya adalah sesuatu yang umumnya banyak dijumpai pada masyarakat 

manapun di Indonesia. Akan tetapi, bagi masyarakat Kajang, Pasang adalah 

kebiasaan yang mengikuti mereka sejak lahir sampai meninggal.14  

  Masyarakat Kajang pantang untuk menulis Pasang  yang telah diturnkan 

secara turun temurun secara lisan, karena dapat terabaikan dalam perjalanan zaman. 

Mereka percaya bahwa Pasang bersumber dari Tu Rie‟a A‟ra‟na  yang dinukilkan 

oleh Ammatoa yang pertama yang kemudian dilestarikan oleh Ammatoa 

sesudahnya.15 Menurut kepercayaan Ammatoa, Pasang bersifat menuntun atau dalam 

bahasa mereka “annuntungi” segala hal yang akan dilakukan di dalam kawasan adat 

Ammatoa Kajang.16        

 

                                                           
13Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, 2012), h. 963.  
14 Kamaluddin dan Mustolehudin, “Pasang ri Kajang: Nilai-nilai Kearifan Lokal dalam 

Pelestarian Lingkungan Hutan di Bulukumba Sulawesi Selatan” Jurnal Penamas 33, No. 1 (2020), 
h.136-137 

15 Kamaluddin dan Mustolehudin, “Pasang ri Kajang: Nilai-nilai Kearifan Lokal dalam 
Pelestarian Lingkungan Hutan di Bulukumba Sulawesi Selatan” Jurnal Penamas 33, No. 1 (2020), h. 
136-137. 

16 Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Sulawesi, Maluku dan Papua, 
Mengungkap Kearifan Lingkungan Sulawesi Selatan, h. 93. 
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c. Sistem Pemeliharaan Hutan Adat Ammatoa 

 Sistem pemeliharaan hutan adat Ammatoa  didasarkan pada kearifan lokal 

berbentuk tradisi lisan yaitu pasang yang berisi 120 pasal, 19 pasal di antaranya berisi 

sistem pengelolaan hutan adat. Sistem ini melahirkan pemahaman bahwa manusia 

memiliki keterkaitan dengan lingkungannya sehingga mereka akan merasa segan 

untuk merusak hutan ataupun lingkungannya karena hal itu sama saja dengan 

merusak diri mereka sendiri. Sistem ini sangat menjaga ketat keberlanjutan ekosistem 

hutannya seperti mengatur penebangan kayu (tabbang kaju), pengambilan rotan 

(tatta‟ uhe), penangkapan udang (rao doang), dan panen lebah hutan (tunu bani). 

Pada pelaksanaannya di lapangan ammatoa memberikan amanah pada lima orang 

Tau Limayya untuk mengawasi oknum-oknum yang merusak hutan. Kemudian Tau 

Limayya melaporkan hal tersebut kepada Tumutung yang akan mengecek ulang 

laporan tersebut sebelum diteruskan kepada Ammatoa ri Kajang. Selanjutnya pelaku 

perusakan hutan akan dihadapkan pada pengadilan yang dihadiri oleh Ammatoa 

beserta perangkat-perangkat adatnya. Pada akhirnya akan dihadapkan berupa sanksi 

denda (passala) atau yang paling berat pengusiran dari kawasan tersebut 

(nipaompangngi butta).17 

D. Kajian Pustaka 

 Kajian pustaka merupakan usaha peneliti yang dilakukan untuk menemukan 

data atau tulisan yang memiliki kaitan dengan judul skripsi yang diajukan sebagai 

bahan perbandingan agar data yang dikaji lebih jelas. Sejauh yang peneliti tahu, 

belum ada karya tulis yang membahas tentang masalah secara spesifik mengenai 

nilai-nilai Pasang dalam sistem pemeliharaan hutan adat ammatoa  di kecamatan 

                                                           
17 Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Sulawesi, Maluku dan Papua, 

Mengungkap Kearifan Lingkungan Sulawesi Selatan, h. 92-95. 
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Kajang suatu Tinjauan al-Qur‟an. Akan tetapi sudah ada beberapa buku, jurnal 

maupun skripsi yang membahas mengenai sistem pengelolaan dan pelestarian 

lingkungan hutan adat di kawasan adat Ammatoa maupun karya tulis yang membahas 

mengenai kearifan lokal lainnya yang ada di kawasan tersebut, yaitu: 

1. Buku yang berjudul “Mengungkap Kearifan Lingkungan Sulawesi Selatan” 

buku ini disusun oleh Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional 

Sulawesi, Maluku, dan Papua pada tahun 2008. Buku membahas mengenai 

tradisi masyarakat lokal suatu komunitas dalam mengelola sumber daya 

alamnya. Dalam buku ini salah yang dibahas adalah tentang Pasang ri 

Kajang: kearifan dalam Pengelolaan Hutan Kawasan Adat Ammatoa di 

Kabupaten Bulukumba. Dalam buku ini dibahas mengenai Pasang ri Kajang 

yang berisi 120 pasal merupakan landasan utama dalam menjalankan segala 

aktivitas di dalam komunitas adat Ammatoa, salah satunya mengenai 

pengelolaan dan pelestarian hutan adat. Sistem pelestarian hutan ini 

memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa manusia memiliki 

keterkaitan dengan lingkungan tempat mereka tinggal. Dalam sistem 

pengelolaannya Ammatoa sebagai pelaksana dari Tu Rie‟a A‟ra‟na (Tuhan), 

memberikan amanah kepada lima orang (tahu limayya) untuk mengawasi 

orang-orang melakukan perusakan hutan adat. Hasil dari pengawasan yang 

dilakukan oleh tau Limayya akan di teruskan kepada Tumutung (orang yang 

diberi amanah untuk mengecek ulang laporan dari tau limayya) sebelum 

laporan atau temuan tersebut di sidangkan di hadapan Ammatoa dan 

perangkat-perangkatnya. Jika terbukti bersalah, maka pelaku tersebut akan 

diberi hukuman berupa passala (denda), atau dikucilkan dari pergaulan 
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masyarakat dan yang lebih parah diusir dari tempat tinggalnya (paompangngi 

butta).18 Dalam bahasan buku ini juga dibahas mengenai kosmologi dan 

kepercayaan masyarakat adat Kajang yaitu manusia  erat kaitannya dengan 

konsep empat persegi (sulapa‟ appa‟), yaitu api (pepe‟), tanah (butta), udara 

(angin), dan air (ere).19 Jika salah satu dari ketiga unsur tersebut tidak ada, 

maka manusia sudah menjadi mayat (meninggal). Buku ini lebih fokus 

membahas pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada kearifan lokal 

suatu komunitas masyarakat, terkhusus bahasan mengenai pengelolaan hutan 

adat kajang, buku ini lebih fokus pada masalah pengelolaan hutan adat dengan 

membandingkan berbagai teori-teori lingkungan hidup. Hal inilah yang 

membedakan dengan skripsi ini yang mencoba mengungkap nilai-nilai al-

Qur‟an dengan sistem pemeliharaan hutan adat di kawasan adat Ammatoa. 

2. Buku yang berjudul “Etika Lingkungan dalam Islam” ditulis oleh A. Qadir 

Gassing, tahun 2011. Di dalam buku ini di jelaskan secara mendalam 

mengenai etika terhadap lingkungan hidup yang dihimpun dari ayat-ayat al-

Qur‟an dan hadis-hadis tentang lingkungan hidup yang diklasifikasi sehingga 

menghasilkan aturan-aturan hukum lingkungan hidup. Aturan-aturan hukum 

tersebut di antaranya mengenai etika konservasi terhadap flora, fauna, tanah, 

air, dan udara. Hal yang membedakan dari skripsi yang akan penulis susun 

adalah dari segi fokus utama dari objek yang akan diteliti yaitu mengenai 

sistem pemeliharaan hutan adat yang terdapat di kawasan adat Ammatoa 

Kecamatan Kajang yang ditinjau dari perspektif al-Qur‟an.   

                                                           
18 Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Sulawesi, Maluku dan Papua, 

Mengungkap Kearifan Lingkungan Sulawesi Selatan, h.92-95. 
19 Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Sulawesi, Maluku dan Papua, 

Mengungkap Kearifan Lingkungan Sulawesi Selatan, h. 99. 
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3. Jurnal yang ditulis oleh Kamaluddin dan Mustolehudin yang berjudul 

“Pasang ri Kajang: Nilai-nilai Kearifan Lokal dalam Pelestarian Lingkungan 

Hutan di Bulukumba Sulawesi Selatan, jurnal Penamas, tahun 2020. Jurnal ini 

lebih fokus pada bahasan mengenai Ammatoa sebagai orang pertama yang 

ditemui oleh Tu Rie‟a A‟ra‟na ketika turun ke bumi membawa pasang 

sekaligus melantik Ammatoa sebagai penguasa di bumi. Dalam jurnal ini pula 

dijelaskan bahwa Tu Rie‟a A‟ra‟na pertama kali turun di tengah-tengah 

Borong Karamaka yang menjadi tempat untuk memohon restu (passamaya), 

meletakkan persembahan (appadongko‟ pa‟nganro atau apparuntu‟ 

pa‟nganro) kepada Tu Rie‟a A‟ra‟na, dan tempat untuk memenuhi niat atau 

janji (ammole nia‟).20 Olehnya itu, bahasan pada karya tulis ini lebih 

berorientasi pada Ammatoa sebagai manusia yang diberi amanah oleh Tu 

Rie‟a A‟ra‟na untuk menjalankan proses kehidupan di dunia ini salah satunya 

mengenai sistem pemeliharaan hutan adat, inilah yang membedakan bahasan 

pada skripsi yang penulis teliti yang lebih fokus pada tinjauan al-Qur‟an 

mengenai sistem pemeliharaan hutan adat Ammatoa yang didasrkan pada 

pasang ri Kajang.     

4. Buku yang disusun oleh Tim Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur‟an, yang 

berjudul Pelestarian Lingkungan Hidup, Kementerian Agama tahun 2009. 

Secara umum buku ini membahas mengenai pelestarian lingkungan hidup, 

baik itu berupa eksistensi gunung, laut, awan dan angin tumbuhan dan 

pepohonan, binatang serta term-term yang berkaitan dengan kerusakan 

lingkungan hidup. Semua hal tersebut dibahas secara spesifik dari sudut 

                                                           
20 Kamaluddin dan Mustolehudin, “Pasang ri Kajang: Nilai-nilai Kearifan Lokal dalam 

Pelestarian Lingkungan Hutan di Bulukumba Sulawesi Selatan” Jurnal Penamas 33, No. 1 (2020). 
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pandang al-Qur‟an maupun dari segi ilmu pengetahuan umum. Hal ini 

tentunya yang membedakan penyusunan skripsi yang penulis teliti yaitu 

mengenai sistem pemeliharaan hutan, terkhusus hutan adat Ammatoa di 

kecamatan Kajang. Selanjutnya akan dilihat korelasi antara ayat al-Qur‟an 

dengan sistem pemeliharaan hutan adat Ammatoa yang berdasar pada pasang 

ri Kajang. 

5. Jurnal yang ditulis oleh Ariyadi dan Siti Maimunah yang berjudul “Peran 

Agama Islam dalam Konservasi Hutan”, jurnal Daun tahun 20017. Tulisan 

dalam jurnal ini dimulai dari pengertian lingkungan dengan menggunakan 

pendekatan ushul Fiqh. Dilanjutkan dengan penjelasan mengenai pentingnya 

menjaga kekayaan bumi sebagai sumber kehidupan bagi keberlangsungan 

makhluk hidup. Dalam jurnal ini lebih lanjut dijelaskan pula mengenai peran 

agama Islam dalam konservasi hutan yaitu; lingkungan hidup sebagai 

manifestasi keimanan, merusak lingkungan adalah sifat orang munafik dan 

pelaku kejahatan dan lain sebagainya. Jurnal ini juga memuat dalil-dalil al-

Qur‟an dan hadis, akan tetapi tidak memuat penjelasan dari para mufassir,. 

Inilah hal yang membedakan dari skripsi yang akan penulis teliti, karena di 

dalam skripsi ini akan dilengkapi dengan ayat-ayat al-Qur‟an  yang berkaitan 

dengan sistem pemeliharaan hutan dan penjelasan dari para mufassir 

mengenai ayat tersebut.  

 

 

 



14 
 

 
 

E. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan 

 Skripsi ini ditulis bertujuan untuk: 

a. Untuk mengetahui dasar sistem pemeliharaan hutan adat Ammatoa di Kecamatan 

Kajang Kabupaten Bulukumba. 

b. Untuk mengetahui nilai-nilai pasang dalam sistem pemeliharaan hutan adat 

Ammatoa. 

c. Untuk mengetahui tinjauan Qur‟an terhadap sistem pemeliharaan hutan adat 

Ammatoa kecamatan Kajang kabupaten Bulukumba. 

2. Kegunaan 

Skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat pada perkembangan ilmu 

pengetahuan dan juga dapat menambah khazanah keilmuan. Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat dimanfaatkan peneliti ke depannya yang dapat menjadi salah satu 

sumber rujukan dalam mengkaji sistem kearifan lokal suatu komunitas masyarakat, 

khususnya sistem pemeliharaan hutan adat Ammatoa di kecamatan Kajang kabupaten 

Bulukumba.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Tinjauan Umum tentang Pasang ri Kajang 

 Pada dasarnya “pasang ri Kajang” merupakan ungkapan dalam bahasa 

Konjo, bahasa daerah yang cenderung diidentifikasikan sebagai bahasa Proto-

Makassar yang digunakan sebagai alat komunikasi oleh penduduk kecamatan Kajang 

dan sekitarnya. Ungkapan tersebut terdiri dari tiga kata yaitu “pasang”, “ri”, dan 

“Kajang”. Secara harfiah pasang  dapat diartikan sebagai pesan-pesan, wasiat, dan 

amanat. Kata “ri” sendiri berarti “di” merupakan kata penghubung yang digunakan 

untuk menunjukkan tempat. Sedangkan kata “Kajang” adalah nama sebuah 

kecamatan di kabupaten Bulukumba dimana komunitas adat Ammatoa menetap. Jika 

diihat dari segi isi dan makna yang dipesankan “pasang ri Kajang” dapat 

didefinisikan sebagai nasehat atau wasiat, tuntunan atau amanah, renungan atau 

ramalan, serta peringatan atau mengingat.1  

 Pada dasarnya sejarah tentang asal usul “pasang ri Kajang” masih bersifat 

sementara yang berasal dari sumber-sumber lisan dari pasang itu sendiri. Karena 

data-data yang bersifat autentik yang dapat dijadikan sebagai pedoman seperti 

prasasti dan benda-benda bersejarah lainnya sampai saat ini belum ditemukan. Akan 

tetapi secara ringkas sejarah dan asal usul “pasang ri Kajang” dikatakan berasal dari 

sesuatu yang Mutlak diluar manusia yang diterima oleh Ammatoa yang pertama. 

Kemudian Ammatoa yang pertama memindahkan kepada penggantinya dan 

diwariskan kepada generasi berikutnya sampai saat ini.2 

                                                           
1Mas Alim Katu, Tasawuf Kajang (Makassar: Pustaka Refleksi, 2005), h. 19.  
2Mas Alim Katu, Tasawuf Kajang, h. 23.  
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 “Pasang ri Kajang” memiliki kedudukan yang tinggi dalam kehidpan 

masyarkata adat Ammatoa dikarenakan isi yang dipesankan sudah tersusun 

sedemikian rupa dan sudah ada sejak Mula Tau (manusia pertama) sebagai cikal 

bakal manusia yang sekaligus pula sebagai “wakil” Turiek Akrakna di bumi 

kemudian mendapatkan tambahan dari generasi setelahnya melalui orang-orang yang 

memperoleh ilham dari Turiek Akrakna. Dengan demikian “isi” dari pasang adalah 

gagasan-gagasan keilahian dari Turiek Akrakna yang disampaikan kepada manusia 

melalui orang-orang yang dipilih-Nya. Jika dilihat dari fungsinya sebagai sistem 

nilai-budaya, maka ia menciptakan peran (sikap dan kelakuan) komunitas di dalam 

menghadapai masyarakat dan lingkungannya. Sedangkan jika dilihat dari fungsinya 

sebagai sistem nilai-kepercayaan (sistem nilai-budaya yang dilengkapi simbol-simbol 

suci, emosi keagamaan dan memiliki kekuatan menghukum atau sanksi yang 

keramat), maka pasang melahirkan kepercyaan warga komunitas terhadap kekuatan 

gaib yang berada di luar dirinya serta cara memperlakukannya dan membentuk 

sebuah keyakinan atas hal tersebut.3  

 Secara umum materi dan doktrin yang terdapat di dalam pasang dapat 

diklasifikasikan sebagai himpunan dari beberapa sistem yang meliputi sistem 

kepercayaan, sistem ritus, dan sejumlah norma sosial lainnya. Atau dapat dikatakan 

bahwa “pasang ri Kajang” adalah suatu sistem credo yaitu suatu tata keimana dan 

keyakinan akan adanya sesuatu yang mutlak di luar manusia. Disamping itu pasang 

dan ajarannya merupakan suatu sistem ritus berupa tata peribadatan manusia kepada 

yang dianggapnya mutlak. Selain itu pasang juga merupakan sistem norma atau tata 

kaidah yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya serta 

                                                           
3Yusuf Akib, Potret Manusia Kajang (Makassar: Pustaka Refleksi, 2003), h. 53.  
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hubungannya dengan alam lainnya. Pelaksanaan dari seluruh doktrin dan materi-

materi pasang diawasi oleh Ammatoa sebagai pemimpin adat.4 

 Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasang ri Kajang merupakan 

sesuatu yang mutlak dan tidak dapat disepelekan serta terikat kepada seluruh 

komponen masyarakat adat Ammatoa tanpa terkecuali. Karena materi dan doktrin 

yang terdapat di dalam pasang dipandang sebagai sesuatu yang baku (lebba). 

Sebagaimana disebutkan di dalam pasang, “Anrek nakkulle nipinra-pinra punna anu 

lebba” (Jika sudah menjadi ketentuan, tidak akan dapat lagi diubah).5 

 Bagi masyarakat adat Ammatoa, pasang ri Kajang merupakan falsafah hidup 

yang berfungsi mengatur segala aspek kehidupannya yang tidak dapat diubah. Pasang 

ri Kajang merupakan kearifan lokal masayarakat adat Ammatoa  yang juga mengatur 

tata cara pergaulan sehari-hari dalam bertutur dan berperilaku serta hubungan 

manusia dengan alam dan makhluk hidup lainnya. Salah satu filosofi hidup yang 

terdapat di dalam pasang ri Kajang dan selalu dipegang teguh oleh masayrakat adat 

Ammatoa ialah tallasa kamase-masea (hidup bersahaja) tidak berambisi untuk 

memamerkan kekayaan. Tallasa kamase-masea adalah hidup apa adanya, sesuai 

dengan apa yang telah diberikan oleh Turiek Akrakna.6 Begitu penting posisi pasang 

ri Kajang bagi komunitas adat Ammatoa karena di dalamnya terdapat sistem 

kehidupan, norma, sistem ritus, dan norma-norma sosial dalam berlaku sehari-hari. 

Bahkan pasang ri Kajang dijadikan sebagai falsafah hidup mereka dalam menjalani 

kehidupan didunia ini. 
 

                                                           
4Mas Alim Katu, Tasawuf Kajang, h. 21.  
5Ramli Palammai dan Andhika Mappasomba, Sejarah Eksistensi Ada‟ Lima Karaeng Tallua 

di Kajang (Bulukumba: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2012), h. 22.  
6Zainuddin Tika, dkk., Ammatoa (Makassar: Lembaga Kajian dan Penulisan Sejarah Budaya 

Sulawesi Selatan, 2015), h. 22-23.  
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B. Tinjauan Umum tentang Sistem Pemeliharaan Hutan 

1. Definisi Hutan 

 Secara umum hutan dapat dipahami sebagai kawasan yang ditumbuhi 

berbagai macam tumbuhan. Sebagaimana di jelaskan di dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia bahwa hutan adalah tanah luas yang ditumbuhi pohon-pohon dan tumbuh-

tumbuhan dan dihuni oleh binatang liar.7 Akan tetapi dalam artian yang lebih luas 

hutan didefinisikan ke dalam beberapa pengertian, seperti dalam Undang-undang 

Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 hutan didefinisikan sebagai kesatuan 

ekosistem berupa hamparan lahan yang di dalamnya terdapat sumber daya alam 

hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, 

yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya.8 

 Sedangkan menurut definisi dari Kadri hutan diartikan sebagai lapangan 

yang ditumbuhi pepohonan yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup 

alam hayati beserta alam lingkungannya.9 Lain halnya yang didefinisikan oleh 

Bruenig, ia mengemukakan bahwa hutan adalah suatu bidang lahan yang tertutupi 

oleh pepohonan yang dapat membentuk keadaan iklim tegakan (iklim mikro di dalam 

hutan), termasuk bagian lahan yang telah di tebang habis, di dalam wilayah hutan 

tetap pada tanah negara atau tanah milik, yang akan dilakukan pemeliharaan hutan 

setelah dilakukan penebangan terhadap isi hutan tersebut.10 

 Jika ditinjau dari segi fungsi dan manfaatnya, maka hutan dapat dibagi 

menjadi tiga definisi yang berbeda yang tertuang di dalam Undang-undang No. 41 

                                                           
7W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, edisi ketiga (Cet. XII; Jakarta: 

PT Balai Pustaka, 2014), h. 429.  
8Indriyanto, Ekologi Hutan, (Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 4. 
9Indriyanto, Ekologi Hutan, h. 4.  
10

 Triyono Puspitojati, Hutan Rakyat: Sumbangsih Masyarakat Pedesaan Untuk Hutan 
Tanaman, (Cet. III; Yogyakarta: PT. Kanisius, 2016), h. 8. 
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Tahun 1999. Pertama, hutan konservasi yang didefinisikan sebagai kawasan hutan 

yang memiliki ciri khas tertentu dengan fungsi sebagai tempat pengawetan atau 

pelestarian tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Kedua, hutan lindung  yaitu 

kawasan hutan yang di dalamnya dijadikan sebagai perlindungan terhadap  sistem 

pokok penyangga kehidupan yang mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan 

erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Ketiga, hutan 

produksi yang difungsikan sebagai kawasan produksi hasil hutan.11 Di dalam 

Undang-undang  No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, juga membagi dua jenis 

hutan berdasarkan kepemilikannya, yaitu hutan negara ialah hutan yang terletak pada 

tanah yang tidak dibebani oleh hak milik, sedangkan hutan milik adalah hutan yang 

berada pada tanah yang dibebani oleh hak milik.12 

   Berdasarkan pengertian tersebut Kementerian Kehutanan menyusun 

Peraturan Menteri Kehutanan No. P.03/MENHUT-V/2004 dan Surat Keputusan 

Menteri Kehutanan No. 49/Kpts-II/1997 yang di dalamnya terdapat definisi hutan 

rakyat. Menurut Peraturan Menteri Kehutanan No. P03/MENHUT-V/2004 hutan 

rakyat adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani atas hal milik maupun 

hak lainnya dengan ketentuan luas minimumnya 0,25 hektar, penutupan tajuk 

tanaman kayu-kayuan dan tanaman lainnya lebih dari 50%. Sedangkan menurut Surat 

Keputusan Menteri Kehutanan No. 49/Kpts-II/1997 tentang pendanaan dan Usaha 

Hutan Rakyat, hutan rakyat didefinisikan sebagai hutan yang dimiliki oleh rakyat 

dengan luas minimal 0,25 hektar dengan penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan dan 

                                                           
11Triyono Puspitojati, Hutan Rakyat: Sumbangsih Masyarakat Pedesaan Untuk Hutan 

Tanaman, h. 8.  
12Hardjanto, Pengelolaan Hutan Rakyat, (Bogor: IPB Press, 2017), h. 2.  
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atau jenis lainnya lebih dari 50% serta tanaman sebanyak minimal 500 tanaman tiap 

hektar.13   

 Adapun dari segi status tanahnya hutan rakyat terbagi lagi menjadi tiga 

macam, yang pertama, hutan milik ialah hutan rakyat yang berada di atas tanah-tanah 

milik. Merupakan model hutan rakyat yang paling umum dengan luas yang bervariasi 

mulai dari seperempat hektar atau bahkan menutupi seluruh desa atau bahkan 

melebihinya. Kedua, hutan adat adalah hutan rakyat yang berdiri di atas tanah 

komunal, yang biasanya juga dikelola untuk tujuan-tujuan bersama atau untuk 

kepentingan komunitas setempat. Ketiga, hutan kemasyarakatan (HKm) yaitu hutan 

rakyat yang dibangun di atas lahan-lahan milik negara, atau di dalam kawasan hutan 

negara. Hak pengelolaannya diberikan kepada sekelompok warga masyarakat, 

biasanya berbentuk kelompok tani hutan atau koperasi.14   

2. Pelestarian Hutan di Indonesia 

 Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi yang diadakan di Rio de Janeiro, 

Brazil pada tanggal 3-14 Juni 1992, menjadi sinyal tumbuhnya kesadaran akan 

pentingnya pelesatarian lingkungan di setiap negara. KTT Rio de Janeiro 

menghasilkan 5 dokumen konvensi, yaitu Deklaraasi Rio, Agenda 21, Dokumen 

tentang Prinsip-prinsip Pengelolaan Hutan, Konvensi tentang Perubahan Iklim, dan 

Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati. Konferensi ini yang melibatkan hampir 

seluruh negara maju maupun negara berkembang menghasilkan beberapa keputusan 

diantaranya mengenai deforestasi hutan yang terdiri dari fungsi hutan, peningkatan 

perlindungan hutan, konservasi dan pemanfaatan hutan, efisiensi pemanfaatan dan 

pengkajian mengenai nilaidan jasa hasil hutan serta peningkatan kemampuan 

                                                           
13Hardjanto, Pengelolaan Hutan Rakyat, h. 2.   
14Hardjanto, Pengelolaan Hutan Rakyat, h. 3.  
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perencanaan monitoring, dan evaluasi. Selain itu, dalam konferensi ini dibahas 

pengertian konservasi insitu dan konservasi eksitu. Konservasi insitu ialah pelestarian 

dari ekosistem dan habitat alami serta pemeliharaan dan pemulihan terhadap spesies-

spesies tertentu sedangkan konsrvasi eksitu adalah pelestarian dari komponen 

keragaman hayati di luar habitat alaminya.15 

 Pelestarian hutan menjadi isu penting yang dibahas pada KTT Bumi di Rio 

de Janeiro, sehingga dalam konferensi tersebut menghasilkan dasar-dasar pelestarian 

hutan yang dapat diimplementasikan oleh setiap negara dalam melestarikan kawasan 

hutannya. Sebagai wujud komitmen pemerintah Indonesia dalam 

mengimplementasikan dasar-dasar pelestarian hutan tersebut, pemerintah Indonesia 

menyusun berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitn dengan pelestarian 

hutan di Indonesia. Selain itu, pengelolaan sumber daya hutan secara lestari 

merupakan kewajiban bnagsa Indonesia yang telah di amanatkan di dalam Undang-

undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi “Bumi, air, dan kekayaan alam 

yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-

besar kemakmuran rakyat.” Hal inilah yang menjadi dasar penyusunan UU No. 41 

Tahun 1991 tentang Kehutanan, yang kemudian mengalami perubahan  berdasarkan 

Perpu No.1 Tahun 2004 dan disahkan menjadi UU No.19 Tahun 2004. Pasal 2 

UUNo. 41 Tahun 1999 menyebutkan bahwa “Penyelenggaraan kehutanan berasaskan 

manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan 

keterpaduan.”
16 

  

                                                           
15Alam Setia Zain, Aspek Pembinaan Hutan dan Stratifikasi Hutan Rakyat (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1998), h. 21.  
16Wirendro Sumargo., dkk, Potret Keadaan Hutan di Indonesia: Periode Tahun 2000-2009, 

Edisi Pertama (Jakarta: Forest Watch Indonesia, 2011), h. 3.  
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 Pengelolaan dan pemeliharaan hutan di Indonesia menjadi tanggung jawab 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Kawasan hutan 

yang dikelola oleh Kementerin Lingkungn Hidup dan Kehutanan luasnya mencapai 

120,6 juta hektar atau sekitar 63% dari luas daratannya. Kawasan hutan tersebut yang 

tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Luas kawasan hutan di Indonesia biasanya 

mengacu pada “areal berhutan” dan “luas tutupan hutan” yang meliputi wilayah hutan 

maupun APL (Areal Penggunaan Lain). Penutupan lahan pada kawasan hutan dapat 

diklasifikasi menjadi hutan, hutan tanaman, perkebunan, pertanian, semak, 

pemukiman, dan lain-lain. Mengacu pada hasil kalkulasi ulang upaya penutupan 

hutan yang dilaksanakan pada tahun 2017 yang menggunakan hasil penafsiran citra 

Landsat Data Continuity Mission (LCDM)/Landsat 8 OLI liputan tahun 2017, 

penutupan lahan berupa hutan yang  berada di hutan konservasi sebesar 78,5%; hutan 

lindung sebesar 80,6%; dan di hutan produksi terbatas sebesar 79,4% yang mana 

terdiri dari hutan primer, hutan sekunder dan hutan tanaman. Tipe penutupan lahan 

pada kawasan hutan produksi tetap berupa hutan sekitar 58,3% dan penutupan lahan 

pada kawasan hutan produksi yang dapat dikonservasi sekitar 49,1%. Selain itu 

penutupan kawasan hutan dapat berupa lahan yang ditanami oleh manusia dan tubuh 

sesuai dengan definisi hutan, baik berupa Hutan Tanaman Industri (HTI) atau 

kegiatan penghijauan kembali di dalam dan dilaur kawasan hutan.17   

 Seiring dengan perkembangan zaman dari waktu ke waktu kondisi kawasan 

hutan di Indonesia semakin memprihatinkan. Luas tutupan lahan dan kawasan hutan 

terus mengalami penurunan jumlah, hal yang ditengarai menjadi penyebab degradasi 

hutan adalah maraknya penutupan kawasan hutan untuk tujuan pembangunan sektor 

                                                           
17Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik  Indonesia, Status Hutan dan 

Kehutanan Indonesia 2018, h.7- 9.   
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lain, pengelolaan hutan yang tidak lestari, pencurian kayu, penebangan liar, 

pertambangan, perambahan dan okupasi lahan serta kebakaran hutan.18 

 Dampak dari eksploitasi sumberdaya hutan secara berlebihan dapat 

mengakibatkan hancurnya kestabilan jaring-jaring makanan, dan tidak seimbangnya 

siklus hidrologi. Akibatnya peluang terjadinya bencana alam seperti banjir bandang, 

dan tanah longsor semakin tidak dapat di minimalisir. Selain itu, kerusakan hutan 

juga mengakibatkan rusaknya siklus rantai makanan dari  salah satu spesies yang 

terdapat di dalam ekosistem hutan tersebut. Jika hal seperti ini terjadi terus menerus, 

maka akan terjadi ketidakseimbangan ekosistem, seperti penyerangan binatang buas 

ke pemukiman penduduk sebagai akibat dari kurangnya sumber makanan yang ada di 

dalam ekosistem tersebut.19  

 Menurut data dari Greenpeace  Regional Asia Tenggara pada tahun 2000-

2005 tingkat laju penghancuran hutan yang ada di Indonesia sekitar 1,871 hektar  atau 

sebesar 2% per tahun atau 51 km² per hari, atau setara dengan 300 lapangan bola 

setiap jamnya. Selain itu, pada tahun 2006 Departemen Kehutanan mendata luas 

lahan kritis yang ada di Indonesia sebesar 77.806.880,78 Ha. Pulau Kalimantan 

merupakan penyumbang tertinggi kerusakan hutannya yang tersebar di tiga provinsi 

yaitu Kalimantan Barat sebesar 10.060.191,34 Ha, Kalimantan Timur sebesar 

9.579.839,18 Ha, dan Kalimantan Tengah luas lahan kritisnya sebesar 6.179.453,93 

Ha. Di mana luas lahan tersebut sekitar 30% dari total luas pulau Kalimantan dan 

hampir mencapai 2 kali dari luas pulau Jawa.20  

                                                           
18Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik  Indonesia, Status Hutan dan 

Kehutanan Indonesia 2018, h.13.  
19Ulfah Utami, Konservasi Sumber Daya Alam Perspektif Islam dan Sains (Malang: UIN-

MALANG Press, 2008), h. 73.  
20Ulfah Utami, Konservasi Sumber Daya Alam Perspektif Islam dan Sains, h. 71.  
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 Untuk menekan laju kerusakan kawasan hutan di Indonesia yang semakin 

hari semakin mengkhawatirkan, pemerintah Indonesia menempuh berbagai upaya 

pencegahan dan pengendalian laju  kerusakan hutan di Indonesia. Kebijakan upaya 

pencegahan kerusakan hutan dan pelestarian hutan di Indonesia di bawah kendali 

Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung 

(DJPDASHL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. 

Beberapa upaya pelestarian kawasan hutan yang di tempuh oleh pemerintah 

Indonesia dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan seperti 

pemulihan hutan di kawasan konservasi dan lahan, penegakan hukum, serta pelibatan 

masyarakat dalam pengelolaan hutan. 

a. Pemulihan Ekosistem di Kawasan Konservasi 

 Pemulihan ekosistem di kawasan konservasi memiliki tujuan untuk 

melestarikan ekosistem hutan warisan alami yang berada di areal tersebut. Pada 

dasarnya yang harus dilakukan dalam upaya melestarikan warisan alam adalah 

“doing nothing” artinya menyerahkan sepenuhnya kepada alam, tanpa memanipulasi 

ekosistem hutan. Pada bagian tertentu kawasan konservasi bisa dijadikan sebagai 

objek penelitian atau objek wisata, akan tetapi terbatas sekadar melihat dan 

mengambil flora dan fauna yang ada di dalam kawasan tersebut untuk dibudidayakan 

di ekosistem buatan seperti pertanian dan kebun kayu. Ekosistem buatan tersebut 

tidak lagi disebutsebagai hutan konservasi, tetapi kawasan tersebut menjadi bagian 

dari hutan wisata atau hutan penelitian.21 

 Pelestarian kawasan hutan pada umumnya adalah untuk memastikan 

pengawetan kualitas lingkungan yang mengedepankan aspek estetika dan kebutuhan 

                                                           
21Porkas Sagala, Mengelola Lahan Kehutanan di Indonesia (Jakarta: Yayasan Obor, 1994), 

h. 473.  
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maupun hasilnya serta memastikan aspek keberlanjutan hasil tanaman, hewan, bahan-

bahan yang berguna dengan menciptakan siklus seimbang antara panenan dan 

pembaharuan. Menurut Djaenudin, kawasan hutan perlu dipertahankan atas 

pertimbangan fisik, iklim dan pengaturan tata air serta kebutuhan sosial ekonomi 

masyarakat dan negara. Salah satu kawasan hutan yang patut untuk dipertahankan 

adalah kawasan hutan konservasi. Hutan konservasi adalah hutan yang dipertahankan 

untuk keberadaan keanekaragaman jenis plasma nutfah dan tempat hidup dan 

kehidupan satwa tertentu. Di dalam kawasan hutan tersebut tidak boleh melakukan 

kegiatan yang berpotensi mengakibatkan terganggunya fungsi hutan tersebut.22  

 Jika ditinjau dari segi fungsinya hutan konservasi dapat dibedakan menjadi 

empat golongan yaitu; Pertama, kawasan Suaka Alam yang terdiri dari Suaka 

Margasatwa dan Cagar Alam yang diperuntukkan sebagai tempat pengembangan 

tumbuhan maupun satwa yang berlangsung di alam bebas. Kedua, Taman Nasional 

termasuk sebagai bagian dari kawasan hutan konservasi. Ketiga, Taman Nasional 

memiliki fungsi pokok sebagai tempat wisata alam, dan rekreasi. Dan yang Keempat, 

Taman Hutan Rakyat (Tahura).23 

 Kawasan konservasi yang ada di Indonesia memiliki ciri khas tertentu baik 

yang ada di darat maupun yang ada di areal perairan, yang ditujukan sebagai 

perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis 

tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan 

ekosistemnya.  Kegiatan pelestarian flora dan fauna tidak hanya dilakukan di dalam 

                                                           
22P. Julius F. Nagel, “Pelestarian Hutan dalam Hubungannya dengan Lingkungan dan 

Potensi Ekonomi”, Pesat 4 (Oktober 2011): h. 8.  
23I Ketut Sundra, Pengelolaan Sumber Daya Hutan (Denpasar: Universitas Udayana, 2017), 

h. 13.  
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habitat aslinya (konservasi insitu), akan tetapi konservasi flora dan fauna juga 

dilakukan di luar habitat aslinya (konservasi exsitu).24 

 Berdasarkan peraturan menteri LHK tentang pemulihan ekosistem pada 

KSA dan KPA, pemulihan ekosistem kawasan konservasi dilakukan melalui tiga 

pendekatan, yaitu melalui suksesi alam, rehabilitasi dan restorasi. Pemulihan 

ekosistem konservasi dilakukan dengan mekanisme alam merupakan tindakan 

pemulihan terhadap ekosistem yang terindikasi mengalami degradasi fungsi dengan 

melakukan tindakan perlindungan terhadap kelangsungan alami, dengan tujuan 

tercapainya keseimbangan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Olehnya itu, 

upaya penanganan degradasi hutan dan deforestasi tidak hanya sebatas pada 

menghutankan kembali kawasan tersebut, melainkan dengan upaya-upaya pemulihan 

kembali fungsi dari ekosistem yang terwakili di dalam kawasan konservasi serta 

potensi-potensi yang ada di dalamnya.25 

 Program rehabilitasi dan pemulihan kawasan hutan di Indonesia dimulai 

pada era pemerintahan Orde Baru yang mengeluarkan Rencana Pembangunan 25 

tahun, yang terbagi menjadi lima bagian atau biasa disebut dengan Rencana 

Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Pada akhirnya progaram rehabilitasi hutan di 

Indonesia pada masa itu mengikuti cara yang sama dengan Program Repelita. 

Biasanya program rehabilitasi tersebut dilaksanakan pada tingkat proyek di berbagai 

lokasi di Indonesia. Selanjutnya pemerintah Indonesia membagai kategori rehabilitasi 

hutan kedalam dua bagian, yaitu kegiatan rehabilitasi yang difokuskan pada kawasan 

hutan negara yang dulunya berhutanyang disebut dengan reboisasi dan kegiatan 

                                                           
24Ulfah Utami, Konservasi Sumber Daya Alam Perspektif Islam dan Sains, h. 198.  
25Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik  Indonesia, Status Hutan dan 

Kehutanan Indonesia 2018, h. 84.  
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rehabilitasi yang difokuskan pada lahan masyarakat (di luar kawasan hutan negara) 

yang tidak berhutan disebut dengan penghijauan.26 

 Parameter keberhasilan pemulihan ekosistem dapat dilihat dari cakupan 13 

kawasan konservasi yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Keberhasilan 

pemulihan kawasan konservasi di Indonesia yang paling menonjol dapat dilihat di 

kawasan Suaka Margasatwa Paliyan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta di 

kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango di Provinsi Jawa Barat. 

Sedangkan pemulihan kawasan konservasi dengan menggunakan pendekatan 

restorasi terdapat di Taman Nasional Baluran Provinsi Jawa Timur.27 

b. Penegakan Hukum 

 Hukum kehutanan yang berlaku di Indonesia merupakan salah satu bidang 

hukum yang sudah berumur 137 tahun, yaitu sejak diundangkannya Reglemen Hutan 

1865. Istilah hukum kehutanan merupakan terjemahan dari Boswezen Recht 

(Belanda) atau Forrest Law (Inggris). Hukum Inggris Kuno mengatakan bahwa 

hukum kehutanan (forrest law) adalah “The System or body of old law relating to the 

royal forrest.” Yang berarti suatu sistem atau tatanan hukum lama yang berhubungan 

dan mengatur hutan-hutan kerajaan. Beberapa definisi yang berkaitan dengan hukum 

kehutana berikut ini.28 

1) Idris Sarong Al Mar, mengatakan bahwa hukum kehutanan ialah serangkaian 

kaidah-kaidah atau norma-norma (tidak tertulis) dan peraturan-peraturan 

(tertulis) yang hidup dan dipertahankan dalam hal-hal hutan dan kehutanan. 

                                                           
26Ani Adiwinata Nawir, ed., Rehabilitasi Hutan di Indonesia: Akan kemanakah arahnya 

setelah lebih dari tiga dasawarsa? (Bogor: Center for International Forestry Research, 2008), h. 39.  
27Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik  Indonesia, Status Hutan dan 

Kehutanan Indonesia 2018, h. 85.  
28Salim HS, Dasar-dasar Hukum Kehutanan, Edisi Revisi (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 

2004), h. 6. 
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2) Biro Hukum dan Organisasi Departemen Kehutanan mendefinisikan bahwa 

hukum kehutanan merupakan kumpulan (himpunan) peraturan baik yang 

tertulis maupun yang tidak tertulis yang berkenaan dengan kegiatan-kegiatan 

yang bersangkut-paut dengan hutan dan pengurusannya. 

3) Salim HS mendefinisikan hukum kehutanan sebagai suatu kumpulan kaidah 

atau ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan hutan 

dan kehutanan, dan hubungan antara individu (perseorangan) dengan hutan 

dan kehutanan.  

 Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa hukum kehutanan merupakan 

gabungan dari unsur kaidah hukum yang mengatur tatacara kelola hutan yang 

ditetapakan oleh negara dan terdiri dari hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. 

Hukum inilah yang dijadikan sebagai dasar hukum pemeliharaan dan pengelolaan 

hutan di Indonesia dibawah naungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Republik Indonesia.  

 Langkah awal yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengupayakan 

penegakan hukum kehutanan adalah dengan melakasanakan upaya preventif dalam 

rangka menyadarkan masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan hidup dan 

hutan kita melalui pelaksanaan patroli dan edukasi kepada masyarakat seperti 

kegiatan kampanye, sosialisasi dan lain-lain. Upaya pencegahan terhadap kerusakan 

lingkungan dan kehutanan tidak hanya dilakukan secara preventif saja, akan tetapi 

perlu adanya penegakan hukum yang didasarkan pada hukum perundang-undangan. 

Hukum perundang-undangan yang berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan 

kehutanan telah diatur oleh pemerintah baik pemerintah Hindia Belanda maupun 

peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui persetujuan DPR sejak bangsa 
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Indonesia merdeka. Misalnya, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang 

Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan. Akan tetapi dalam aturan perundang-

undangan ini tidak diatur mengenai sanksi yang dapat diterapkan kepada pelaku 

pelanggaran ketentuan hukum hutan dan kehutanan. Namun, hanya menunjuk kepada 

peraturan pelaksanannya. Hal tersebut disebutkan di dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1967, yang berbunyi “Peraturan pelaksanaan dari undang-

undang ini dapat memuat sanksi pidana, berupa hukuman pidana penjara atau 

kurungan dan/atau denda.” Sanksi-sanksi bagi pelaku pelanggaran ketentuan hukum 

kehutanan diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 berikut ini.29 

1) Sanksi administratif; Pasal 80 ayat (2) UU Nomor 41 Tahun 1999. 

2) Sanksi Pidana; Pasal 79 UU Nomor 41 Tahun 1999. 

3) Tanggung jawab perdata dan ganti rugi; Pasal 80 ayat (1) UU Nomor 41 

Tahun 1999. 

 Selain itu dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan 

memuat instrumen yuridis pemerintah Indonesia dalam menegakkan ketentuan 

hukum kehutanan, pasal 50 menyebutkan:30 

1) Setiap orang dilarang merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan. 

2) Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha 

pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan 

bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang 

melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan. 

                                                           
29Salim HS, Dasar-dasar Hukum Kehutanan, Edisi Revisi (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 

2004), h. 147.  
30

Wahyu Wiriadinata, “Kehutanan di Indonesia dalam Perspektf Ekonomi, Ekosistem dan 

Hukum (Forrest in Indonesia in Perspective Economic, Legal and Ecosystem), Jurnal Legislasi 
Indonesia 9, no. 1 (april 2012): h. 154.  
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3) Setiap orang dilarang: 

a) Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan 

hutan secara tidak sah; 

b) Merambah kawasan hutan; 

c) Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius 

atau jarak sampai dengan: 

(1) 500 meter dari tepi waduk atau danau; 

(2) 200 meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa; 

(3) 100 meter dari kiri kanan tepi sungai; 

(4) 50 meter dari kiri kanan tepi anak sungai; 

(5) 2 kali kedalaman jurang dari tepi jurang; 

(6) 130 kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi 

pantai. 

d) Membakar hutan; 

e) Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam 

hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang; 

f) Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, 

menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau diduga 

berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak 

sah; 

g) Melakukan kegiatan penyidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi 

bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin menteri; 

h) Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak 

dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan; 
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i) Mengembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk 

secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang; 

j) Membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau 

patut didiuga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam 

kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang; 

k) Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, 

memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin 

pejabat yang berwenang; 

l) Membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan 

kerusakan serta membahayakan keberadaan atau keberlangsungan 

fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan 

m) Mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan 

satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari 

kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang. 

 Penegakan hukum kehutanan di Indonesia menjadi tanggung jawab 

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen 

PHLHK) yang dibentuk pada tahun 2015. Dalam melaksanakan fungsinya Ditjen 

PHLHK bertanggung jawab di bidang pencegahan, pengawasan, pengamanan, 

penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata dan 

pidana bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Tujuan dari pembentukan Ditjen 

PHLHK adalah untuk menghadapi ancaman dan gangguan yang dihadapi dalam 

upaya pelestarian lingkungan hidup dan kehutanan seperti perambahan kawasan 

hutan, pembalakan liar, kebakaran hutan, dan lahan, serta peredaran ilegal tumbuhan 

dan satwa liar. Selain itu, Ditjen PHLHK menyiapkan sejumlah instrumen hukum, 
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baik berupa langkah-langkah pencegahan (preventif) dan represif serta mengawasi 

ketaatan perusahaan terhadap perizinan dan peraturan lingkungan hidup dan 

kehutanan.31  

 Upaya penindakan terhadap pelaku pelanggaran hukum kehutanan 

dilaksanakan berdasarkan hasil patroli lapangan dan laporan yang disampaikan oleh 

masyarakat atau LSM yang menargetkan tiga jenis kegiatan ilegal, yaitu perambahan 

kawasan hutan, peredaran ilegal tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi, serta 

pembalakan liar. Penindakan tersebut dilaksanakan oleh Polisi Kehutanan (Polhut), 

dan Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat (SPORC) yang bekerja sama dengan 

pemerintah daerah dan TNI/POLRI.  

 Untuk memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran hukum kehutanan, 

pemerintah menerapkan tiga instrumen hukum yaitu; sanksi administratif, penegakan 

hukum pidana, dan penegakan hukum perdata melalui pengadilan ataupun di luar 

pengadilan. Hal yang berkaitan dengan sanksi administratif berupa pencabutan izin, 

pembekuan izin, paksaan pemerintah, teguran tertulis dan penerbitan surat peringatan. 

Sedangkan hal yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana berupa penegakan 

hukum multidoor, diantaranya Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi, Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU 

TPPU), Undang-undang Konservasi, Undang-undang Kehutanan, Undang-undang 

Perkebunan, dan Undang-undang Pertambangan. Adapun penegakan hukum perdata 

berupa pembayaran ganti rugi kepada negara dan biaya pemulihan (restorasi) 

terhadap lingkungan hidup. Akan tetapi, dalam prosesnya kasus perdata 

membutuhkan proses yang panjang serta memerlukan keterlibatan Pengadilan Negeri, 

                                                           
31Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik  Indonesia, Status Hutan dan 

Kehutanan Indonesia 2018, h. 39.   
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Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung.32 Penegakan hukum kehutanan di 

Indonesia tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata dalam hal ini 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Akan tetapi keberhasilan penegakan 

hukum kehutanan memerlukan partisipasi dari berbagai lapisan masyarakat, karena 

menjaga kelestarian lingkungan merupakan tanngung jawab mutlak bagi segenap 

lapisan masyarakat. Kesadaran akan pentingnya kelestarian lingkungan merupakan 

salah satu aspek penting tegaknya hukum kehutanan di Indonesia. 

c. Pelibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan. 

 Masyarakat pada umumnya memiliki peran penting dalam menjaga 

kelestarian hutan, karena masyarakatlah yang dapat berinteraksi langsung dengan 

hutan yang berada dilingkungannya. Kewajiban masayarakat untuk berperan dalam 

bidang kehutanan telah tertuang di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 yang 

berbunyi; “Untuk menjamin terlaksananya perlindungan hutan ini dengan sebaik-

baiknya maka rakyat diikutsertakan.” Dalam penjelasannnya disebutkan bahwa 

kewajiban melindungi hutan tidak hanya dibebankan kepada pemerintah semata, akan 

tetapi merupakan kewajiban dari seluruh rakyat, karena fungsi hutan adalah 

menguasai hajat hidup orang banyak. Selain itu Pasal 69 UU Nomor 41 Tahun 1999 

tentang Kehutanan turut menyebutkan bahwa masyarakat berkewajiban untuk ikut 

serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan kerusakan.33 

 Pelibatan partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian hutan di Indonesia 

dimulai dengan membuat peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Hutan 

Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), kemitraan, dan Hutan Tanaman Rakyat 

                                                           
32Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik  Indonesia, Status Hutan dan 

Kehutanan Indonesia 2018, h. 41-42.  
33Salim HS, Dasar-dasar Hukum Kehutanan, h.123.  
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(HTR). Aturan-aturan tersebut dibuat dalam rangka pemberdayaan masyarakat, akan 

tetapi dalam kurun waktu tahun 2007-2014 pemberian akses legal masyarakat 

terhadap sumber daya hutan masih relatif lambat dan hanya mengeluarkan sedikit izin 

sekitar 449.104,23 hektar yang terdiri dari Hutan Kemasyarakatan seluas 153.725,15 

hektar, Hutan Desa seluas 78.072 hektar, Hutan Tanaman Rakyat seluas 198.594,87 

hektar, dan kemitraan seluas 18.712 hektar. Pada periode tahun 2015 hingga 2019 

pemberian akses legal pengelolaan hutan kepada masyarakat melalui skema Hutan 

Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan 

Hutan telah mencapai luas areal sebanyak 12, 7 juta hektar. Salah satu faktor 

meningkatnya luas areal pengelolaan hutan kepada masyarakat ialah dengan 

diakuinya pengelolaan Hutan Adat melalui mekanisme pengelolaan hutan yang 

mengakui eksistensi dan memberikan ruang lebih kepada Masyarakat Hutan Adat 

untuk mengelola hutan dan sumber daya alam sekitarnya, sesuai dengan kearifan 

lokal dan pengetahuan tradisionalnya yang telah berlangsung secara turun temurun.34 

 Pengelolaan hutan rakyat di pedesaan tidak mengenal pembagian mengenai 

batas yang jelas antara tanaman kehutanan dan tanaman pertanian. Sehingga 

masyarakat di pedesaan dapat menanam pohon kayu-kayuan di sawah atau menanam 

pohon kayu-kayuan secara monokultur di hutan rakyat. Mereka juga dapat mengelola 

hutan rakyat yang dapat menghasilkan satu jenis produk atau beragam jenis produk 

berupa hasil pertanian dan hasil hutan. Pada prinsipnya semua hasil hutan, baik kayu 

maupun bukan kayu secara potensial dapat diusahakan di dalam hutan rakyat. 

Meskipun pada kenyataannya tidak semua hasil hutan yang tercantum di dalam 

Permenhut P.35/2007 dapat memberikan keuntungan yang besar bagi masyarakat 

                                                           
34Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik  Indonesia, Status Hutan dan 

Kehutanan Indonesia 2018, h. 91.   
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pedesaan. Hal tersebut diperkirakan tidak menguntungkan karena pasarnya terbatas 

pada konsumen industrial yang pada umumnya dapat menyediakan bahan baku 

sendiri.35 

 Aturan-aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian akses 

pengelolaan hutan kepada masyarakat tertuang di dalam Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Hutan Hak, Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pengelolaan Konflik Kepemilikan 

Tenurial Lahan Hutan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang 

Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perhutani. Kebijakan pemberian akses legal 

kepada masyarakat dalam mengelola hutan memberikan solusi terhadap konflik 

lahan, rehabilitasi lahan, dan pemulihan bentang alam, serta memberikan rasa aman 

dan kedamaian kepada masyarakat dengan memberi mereka akses legal terhadap 

sumber daya hutan dan kawasan hutan. Beberapa bukti keberhasilan kebijakan 

pemberian akses legal kepada masyarakat antara lain di Hutan Desa Sungai Buluh, 

Hutan Desa Laman Satong, Hutan Kemasyarakatan di Lampung, Hutan 

Kemasyarakatan di kabupaten Sikka Nusa Tenggara Timur, Hutan Kemasyarakatan 

Kalibiru, Hutan Desa Namo, Hutan Desa Bentang Pesisir Padang Tikar, Hutan Adat 

Ammatoa Kajang, dan Kemitraan Kehutanan di Teluk Jambe.36 

C. Konsep Pelestarian Lingkungan dalam Islam 

 Pelestarian lingkungan merupakan suatu aktivitas menjaga lingkungan tetap 

pada kodratnya. Yang berarti jika lingkungan tersebut beragam maka ia akan tetap 

pada eksistensinya yang nyata dan tetap berinteraksi sesuai dengan fungsi lingkungan 

                                                           
35Triyono Puspitojati, Hutan Rakyat: Sumbangsih Masyarakat Pedesaan Untuk Hutan 

Tanaman, h. 29. 
36Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik  Indonesia, Status Hutan dan 

Kehutanan Indonesia 2018, h. 93.  



36 
 

 
 

itu sendiri. Sedangkan jika lingkungan tersebut hanya terdiri dari satu jenis (mono 

ekologi) lingkungan tersebut akan berkembang sesuai dengan habitatnya. Dalam 

artian yang lebih luas, lingkungan yang lestari adalah serasi dan seimbang serta tidak 

mengganggu aktivitas lingkungan yang lainnya dalam sistem ekologi.37     

 Dalam Islam pemeliharaan hutan merupakan suatu ketentuan syariat, 

beberapa ketentuan pemeliharaan hutan dalam Islam di antaranya adalah sebagai 

berikut: 

1. Ḥima’ 

  Ḥima‟  adalah suatu kawasan lindung yang khusus dibentuk oleh 

pemerintah (Imam Negara atau Khalifah) dengan berdasar pada syariat yang 

diperuntukkan bagi keberlangsungan kelestarian lingkungan termasuk lembah, 

sungai, gunung dan lain sebagainya. Penggunaan istilah ḥima‟ ini didasarkan pada 

nabi Muhammad saw. yang menjadikan sekitar Madinah sebagai kawasan yang di 

lindungi, yang di dalamnya terdiri dari lembah, padang rumput serta tumbuhan. Nabi 

Muhammad saw. melarang penggunaan kawasan tersebut karena diperuntukkan bagi 

kemaslahatan umum serta untuk menjaga kelestarian lahan tersebut.38 Nabi 

Muhammad saw. bersabda: 

ْللَِّوِْ  لِرَسُولوِِْوْْلََْحَِْىْإِلََّ
  
Artinya: 
 “Tidak ada ḥima‟ kecuali milik Allah dan Rasulnya”

39 
 

                                                           
37Bahri Ghazali, Lingkungan Hidup dalam Pemahaman Islam (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 

1996), h. 37. 
38Fachruddin M. Mangunjaya, Konservasi Alam dalam Islam (Jakarta: Yayasan Obor 

Indonesia, 2005), h. 53.  
39

Abū Daūd Sulaimān bin al-Asy’asa, Sunan Abū Dāud, Juz 3 ( Beirut: al-Maktabah al-

Asriyah, t.th.) h. 081.  
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  Luas lahan yang dijadikan sebagai kawasan lindung pada masa Rasulullah 

saw. sekitar 2049 ha. Kawasan ini tidak boleh dimiliki oleh siapa pun, karena area 

tersebut merupakan fasilitas umum yang dijadikan sebagai tempat kuda-kuda perang 

kaum muhajirin dan ansar. Pada periode kekhalifahan penetapan kawasan lindung 

atau ḥima‟ masih dilanjutkan oleh sejumlah khalifah, seperti khalifah Abu Bakar 

yang melindungi al-Rabażah sebagai tempati bagi hewan-hewan zakat yang diurus 

oleh Abu Salamah. Ada pula di masa khalifah Umar bin Khaṭṭab yang melindungi al-

Syaraf yang diawasi oleh Hanni dan di masa khalifah Uṡman kawasan ḥima‟  

diperluas hingga dapat menampung 1000 hewan tiap tahunnya.40   

 Pengelolaan kawasan yang dilindungi dalam Islam berorientasi pada 

kemaslahatan umat. Dalam artian yang lebih luas, pemanfaatannya tidak hanya 

mengutamakan bagi kalangan orang kaya saja, akan tetapi sama sekali tidak 

mengabaikan hak-hak orang miskin. Hal ini berdasarkan pada pendapat al-Mawardi 

dalam kitab al-aḥkam al-Sulṭaniyyah sebagai berikut: 
  

“Jadi lahan yang dilindungi itu umum dan khusus. Jika tanah yang 
dilindungi dijadikan umum untuk semua manusia, maka mereka 
diperbolehkan memanfaatkan lahan yang dilindungi tersebut secara bersama-
sama, karena tidak adanya kerugian pada pengguna khusus tanah tersebut. 
Jika lahan umum itu tidak memadai untuk seluruh manusia, maka lahan yang 
dilindungi itu tidak boleh digunakan khusus untuk orang kaya saja.”

41  

2. Iḥya’ al-Mawāt. 

 Secara bahasa kata iḥya‟ berarti hidup atau menghidupkan dan al-Mawāt 

berarti tanah yang belum dikelola sehingga belum produktif bagi manusia. jadi dapat 

dipahami bahwa iḥya al-mawat  suatu tata cara pengelolaan lahan yang belum 

memiliki manfaat bagi manusia. Olehnya itu, pemanfaatan tanah yang tidak produktif 

                                                           
40Fachruddin M. Mangunjaya, Konservasi Alam dalam Islam, h. 54. 
41Imam al-Mawardi, “al-Aḥkam al-Sulṭaniyyah al-Wilayat al-Diniyah,” dalam Fachruddin 

M. Mangunjaya, Konservasi Alam dalam Islam, h. 57. 
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merupakan petunjuk syariat. Hal yang menjadi penyebab sebuah lahan menjadi tidak 

produktif bisa saja dikarenakan oleh faktor alami seperti iklim kering dan 

karakteristik tanah yang memang kekurangan unsur hara. Dan ada pula faktor yang 

disebabkan oleh ulah manusia seperti penebangan hutan secara liar, yang dapat 

menyebabkan terjadinya erosi sehingga lapisan humus di permukaan tanah tergerus.42 

 Sebagian besar ulama berpendapat bahwa seorang kepala negara tidak 

memiliki wewenang dalam hal pemberian ijin pada penggarap tanah jika hal 

mengganggu kemaslahatan umum dan menimbulkan keributan. Kepala negara juga 

perlu mempertimbangkan dalam hal pemberian ijin yang menyebabkan perubahan 

tata kelola air termasuk pemberian konsesi pada pihak tertentu tanpa 

memperhitungkan akan kemaslahatan umat. Seperti pada masa khalifah Umar bin 

Khaṭṭab yang mengambil alih kepemilikan tanah yang dibiarkan terlantar oleh 

pemiliknya.43      

3. Pelestarian Hutan dalam al-Qur’an 

 al-Qur‟an menggambarkan hutan sebagai kumpulan pohon yang batangnya 

menjulang tinggi ke atas disertai cabang ranting dan dedaunan. Daun-daun dari pohon 

tersebut berfungsi sebagai objek penerima karbondioksida dan penyalur oksigen. 

Akarnya yang bercabang berfungsi sebagai pengangkut air dan cadangan makanan 

dari dalam tanah.44 Hal ini tercermin dalam QS Ibrahim ayat 24 yang menjadikan 

pohon yang rindang dan sejuk sebagai perumpamaan dari kalimat yang baik: 

كَْشَجَرةٍَْطيَيبَةٍْأَصْلُهَاْثاَبِتٌْوَفَـرْعُهَْ  كَْلِمَةًْطيَيبَةً كَْيْفَْضَرَبَْاللَّوُْمَثَلًَ  اْفِْالسَّمَاءِْأَلََْْتَـرَ
  

 

                                                           
42Fachruddin M. Mangunjaya, Konservasi Alam dalam Islam, h. 58.   
43Fachruddin M. Mangunjaya, Konservasi Alam dalam Islam, h. 66.  
44Saryono, Pengelolaan Hutan, Tanah dan Air dalam Perspektif al-Qur‟an (Jakarta: Pustaka 

Alhusna Baru, 2002), h. 123.   
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Terjemahannya: 
Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan 
kalimat yang baik seperti pohon yang baik akarnya teguh dan cabangnya 
menjulang tinggi.45 

 al-Qurṭūbi dalam kitab tafsirnya menjelaskan mengenai makna ٍَََطَُِّثح  وَشََجَشَجٍ

yang lebih banyak pendapat yang mengatakan bahwa pohon yang dimaksud dalam 

ayat tersebut adalah pohon kurma. Termasuk al-Qurṭūbi juga berpendapat bahwa 

pohon yang dimaksud dalam ayat tersebut ialah pohon kurma dengan mengutip hadis 

Nabi Muhammad saw. yang menjadikan pohon kurma sebagai perumpamaan orang 

mukmin, yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan.46 

  Seiring dengan proses tumbuhnya yaitu yang dimulai dari akar yang 

menyerap air dan cadangan makanan dari dalam tanah yang dibarengi dengan 

penyerapan karondioksida di sekitarnya akan menghasilkan  oksigen bagi yang 

diperlukan oleh manusia dan hewan. Selain itu, pada prosesnya pohon juga dapat 

menghasilkan aneka cadangan makanan bagi manusia dan hewan baik itu berupa 

buah, daun, maupun akarnya serta pemanfaatan batangnya sebagai bahan baku 

pembuatan infrastruktur bangunan seperti tiang, kusen, pintu dan lain sebagainya. 

Lebih daripada itu pohon juga dapat dijadikan sebagai bahan baku dalam industri 

pembuatan kertas, pulp dan rayon. 

 Oleh karena banyaknya manfaat yang dapat di hasilkan dari pohon-pohon 

yang berasal dari dalam hutan, maka perlu adanya yang dinamakan konservasi hutan. 

Konservasi hutan adalah menjaga, memelihara, dan memperbaiki kuantitas ataupun 

kualitas hutan agar dapat melindungi keberlangsungan tata kelola air. Salah satu 

manajemen konservasi hutan adalah dengan memperhatikan kemampuan tumbuh 

                                                           
45Kementerian Agama RI, Al-Qur´an al-Karim: Terjemah Tajwid Warna (Jakarta: Madina 

Quran, 2016), h. 259. 
46Muhammad bin Ahmad al-Qurṭubi, al-Jami‟ li Aḥkām al-Qur‟ān (Beirut: Muassasah al-

Risalah,2006), h.853.  
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hutan atau riap. Karena perilaku penebangan hutan seacara liar dengan tidak 

memperhatikan  kemampuan tumbuh hutan, akan mengakibatkan rusaknya tata kelola 

air dan akan berimbas bagi keberlangsungan hidup manusia maupun hewan yang ada 

di sekitarnya.47 

  Dalam al-Qur‟an Allah swt. melarang perilaku berlebih-lebihan termasuk 

dalam hal ini berlebihan memanfaatkan hasil dari hutan. Allah swt. mengecam orang-

orang yang melampaui batas dalam QS al-Nāzi‟āt/79:37-39. 

ىّْٰ غَ ْطَ نْ اْمَ مَّ أَ ْ.ْفَ اةَ ْالَْْيَ وَىّْٰوَآثَـرَ أْ مَ لْ ْا يَ ْىِ يمَ ْالَْْحِ نَّ إِ ا.ْفَ يَ نْـ ْالدُّ
Terjemahannya: 

Adapun orang yang melampaui batas. Dan lebih mengutamakan kehidupan 
dunia. Maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya.48 

 Tafsir al-Qurṭubi menjelaskan bahwa maksud dari melampaui batas dalam 

ayat di atas adalah dalam hal kemaksiatan. Sedangkan di dalam kitab tersebut 

Hużaifah berpendapat bahwa “Sesuatu yang paling kutakuti  terhadap umat ini adalah 

mereka yang lebih mengutamakan apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka 

ketahui.”
49 Sama halnya dengan orang-orang yang berlebih-lebihan dalam mengambil 

manfaat hutan seperti penebangan hutan secara liar dan besar-besaran.  

 Dampak dari perilaku penebangan hutan secara liar sangat fatal seperti 

terjadinya erosi dan banjir yang mengakibatkan lapisan tanah terkikis terbawa air 

masuk ke laut, dan hanya menyisakan lapisan pasir dan bebatuan. Jika hal ini terjadi, 

maka mustahil ada kehidupan yang dapat berlangsung di atasnya.  

 Konservasi hutan yang dapat dilakukan apabila hutan menjadi rusak dan 

mengakibatkan banjir dan erosi adalah dengan menghidupkan kembali tanah atau 

                                                           
47Saryono, Pengelolaan Hutan, Tanah dan Air dalam Perspektif al-Qur‟an, h.204.  
48Kementerian Agama RI, Al-Qur´an al-Karim: Terjemah Tajwid Warna, h. 584.    
49Muhammad bin Ahmad al-Qurṭubi, al-Jami‟ li Aḥkām al-Qur‟ān, h.74.  
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lahan yang terlanjur rusak atau reboisasi. Bentuk reboisasi bermacam, ada yang 

terjadi secara alami seperti pelapukan bebatuan lava atau magma yang disebabkan 

oleh air hujan, akan tetapi proses seperti ini memakan waktu ribuan tahun. Seiring 

dengan perkembangan zaman proses reboisasi dapat dilakukan dengan bantuan 

teknologi seperti pembuatan terasering dan pot maupun hujan buatan.50Proses 

menghidupkan kembali tanah atau lahan yang mati telah di isyaratkan oleh Allah swt. 

dalam QS al-Rūm/30:19. 

ْوَيُُْيِيْالَْْرْضَْبَـعْدَْمَوْتِِاَْ ْمِنَْالْمَييتِْوَيُُْرجُِْالْمَييتَْمِنَْالَْْيي َيُُْرجُِْالَْْيَّ لِكَْتُُْرَجُونَْْۖ  ْوكََذَّٰ
 
Terjemahannya: 

Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati 
dari yang hidup dan menghidupkan bumi sesudah matinya. Dan seperti 
itulah kamu akan dikeluarkan (dari kubur).51 

 Al-Qurṭubi alam kitab tafsirnya menjelaskan kesempurnaan akan kekuasaan 

Allah swt. dalam hal penciptaan. Karena Allah swt. mampu menghidupkan dan 

membangkitkan manusia, sama seperti menyuburkan tanah dengan mengeluarkan 

tumbuh-tumbuhan sekalipun tanah tersebut mengalami kegersangan.52  

 

 

                                                           
50Saryono, Pengelolaan Hutan, Tanah dan Air dalam Perspektif al-Qur‟an, h.205.  
51Kementerian Agama RI, Al-Qur´an al-Karim: Terjemah Tajwid Warna, h. 407.   
52Muhammad bin Ahmad al-Qurṭubi, al-Jami‟ li Aḥkām al-Qur‟ān, h. 37.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian riset kepustakaan yang ditunjang dengan 

data-data  dari lapangan. Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang 

banyak digunakan dalam penelitian di bidang sosial. Penelitian kualitatif merupakan 

suatu jenis penelitian yang hasil penelitiannya tidak diperoleh melalui prosedur 

statistik atau metode kuantifikasi lainnya. Peneliti menggunakan pendekatan 

naturalistik untuk memahami suatu fenomena tertentu. Penelitian kualitatif berbeda 

dengan penelitian kuantitatif yang berusaha menjelaskan hubungan sebab akibat, 

prediksi, serta generalisasi hasil. Penelitian kualitatif berusaha mendapatkan 

pencerahan, pemahaman, terhadap suatu fenomena dan ekstrapolasi pada situasi yang  

sama. Penelitian kualitatif sangat efektif untuk mendapatkan informasi budaya yang 

spesifik seperti nilai-nilai, opini, perilaku, dan konteks sosial pada suatu populasi. 

Penelitian ini fokus pada tinjauan al-Qur‟an mengenai pemeliharaan hutan adat 

Ammatoa berdasarkan nilai-nilai pasang di kecamatan Kajang kabupaten 

Bulukumba.1 

B. Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di kawasan Adat Ammatoa, tepatnya di desa 

Tana Toa, Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. Lokasi tersebut dipilih sebagai 

objek penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam 

                                                           
1Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2013), h. 34.  
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penelitian yang berjudul “Nilai-nilai Pasang dalam Sistem Pemeliharaan Hutan Adat 

Ammatoa di Kecamatan Kajang (Suatu Tinjauan al-Qur‟an). 

C. Pendekatan Penelitian 

 Berdasarkan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu 

mengenai nilai-nilai pasang dalam sistem pemeliharaan hutan adat Ammatoa di 

kecamatan Kajang kabupaten Bulukumba. 

 Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Pendekatan Tafsir  

 Pendekatan tafsir adalah pendekatan yang digunakan untuk mengkaji 

kandungan al-Qur‟an  melalui tafsir-tafsir ulama atau sumber lainnya, kemudian 

memberikan analisis kritis dan komparatif.2 

2. Pendekatan Teologis 

 Pendekatan teologis yang pada prinsipnya adalah pendekatan dasar yang 

diturunkan dari ajaran agama Islam. Pendekatan dengan penelusuran konsep-konsep 

yang relevan dengan kepercayaan (ideologi) atau akidah, dalam hal ini menjelaskan 

bagaimana beretika berlandaskan al-Qur‟an dan Hadist. 

3. Pendekatan Sosiologi 

 Pendekatan sosiologi adalah pendekatan yang digunakan peneliti untuk 

menggambarkan fenomena sosial keagamaan serta pengaruh suatu fenomena 

terhadap fenomena lainnya dengan menggunakan logika-logika dan teori sosiologi 

baik terori klasik maupun teori modern.3 

                                                           
2Abd. Muin Salim, dkk., Metodologi Penelitian Tafsir Maudu‟i, (Yogyakarta: Pustaka al-

Zikra, 2011), h. 207.  
3M. Sayuthi Ali, Metodologi Penelitian Agama (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 

h. 100. 
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D. Sumber Data  

Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu: 

1. Data Primer, yaitu data dari penelitian di lapangan, dokumen, dan para 

informan yaitu para tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat setempat yang 

terlibat langsung dalam sistem pemeliharaan hutan adat Ammatoa di 

kecamatan Kajang kabupaten Bulukumba. 

2. Data sekunder, yaitu kajian pustaka dalam bentuk buku-buku atau artikel-

artikel yang ada hubungannya dengan pembahasan judul penelitian ini. 

E. Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data adalah cara yang dapat digunakan untuk 

mengumpulkan atau mendapatkan data dari fenomena empiris. Tanpa mengetahui 

teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang 

memenuhi standar data yang ditetapkan. Metode pengumpulan data yang digunakan 

oleh peneliti adalah: 

1. Field Research (Penelitian Lapangan) 

 Field research adalah peneliti mengadakan penelitian di dalam masyarakat 

melalui orang-orang yang dianggap lebih tahu mengenai permasalahan yang akan 

dibahas. Adapun metode yang digunakan adalah: 

a. Observasi 

 Teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik 

terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian dengan menggunakan pancaindra. 

Observasi sebagai alat pengumpulan data ini banyak digunakan untuk mengetahui 

hubungan antara tingkah laku manusia dengan fenomena sosial yang ada.4 

                                                           
4Seto Mulyadi, dkk., Metode Penelitian Kualitataif dan Mixed Method, (Depok: PT. 

Rajagrafindo Persada, 2019), h. 211.   
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b. Wawancara 

 Wawancara adalah percakapan yang memiliki maksud tertentu. Percakapan 

itu dilakukan oleh dua belah pihak, pewawancara (intrerviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan pemberi informasi (information supplyer) yang memberikan jawaban 

atas pertanyaan tersebut. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara semi 

terstruktur dengan teknik wawancara in-depth interview, yang merupakan metode 

pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. In-depth 

interview adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara 

tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang 

yang diwawancarai dengan harapan peneliti memperoleh informasi yang akurat dari 

responden mengenai masalah yang diteliti.5 

c. Dokumentasi 

 Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dapat berupa 

tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang seperti transkrip, buku, 

surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya.6   

2. Library Research (Riset Kepustakaan) 

 Library research pengumpulan data melalui perpustakaan dengan membaca 

buku-buku dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan 

dibahas dalam penyusunan skripsi tersebut.  

F. Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan dalam mengumpulkan data 

yang disesuaikan dengan jenis penelitian yang dilakukan dengan merujuk pada 

metodologi penelitian. Dalam penelitian ini, alat yang digunakan oleh peneliti adalah 

                                                           
5Seto Mulyadi, dkk., Metode Penelitian Kualitataif dan Mixed Method,h. 234.  
6Fenti Hikmawati, Metodologi Penelitian, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2017), h. 84  
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alat tulis menulis; buku dan pulpen yang digunakan sebagai alat untuk mencatat 

informasi yang ditemukan saat observasi, handphone yang digunakan untuk 

mengambil gambar dan digunakan untuk merekam saat wawancara agar tidak ada 

data yang luput dari catatan peneliti, serta berbagai pertanyaan yang disiapkan untuk 

narasumber ketika wawancara. 

 

G. Teknik Pengolahan Data 

1. Reduksi Data  

 Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan polanya. Data yang 

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan untuk 

melakukan pengumpulan data.7 

2. Analisis Perbandingan 

 Dalam teknik ini peneliti mengkaji data yang telah diperoleh dari informan 

secara mendalam lalu membandingkan data yang didapat dari informan satu dengan 

data dari informan lainnya.8 

3. Penarikan kesimpulan  

 Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan 

awal yang ditemukan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak 

ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data 

berikutnya. Akan tetapi, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal 

                                                           
7Dedy Mulyana, Metodologi Kualitatif: Paradigma dan Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial 

Lainnya (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), h. 180.  
  
8Husain Usman dan Purnomo Setiadiakbar, Metodologi Penelitian Sosial (Cet. IV; Jakarta: 

PT. Bumi Aksara, 2001), h. 73.  
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didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali 

kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan 

kesimpulan yang kredibel. Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang 

menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Simpulan disajikan dalam 

bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian.9

                                                           
9Gabriel Amin Silalahi, Metode Penelitian dan Studi Kasus (Sidoarjo: CV Citra Media, 

2003), h. 57.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Letak Geografis 

 Kawasan adat Ammatoa terletak di desa Tana Towa Kecamatan Kajang 

Kabupaten Bulukumba Desa ini berjarak sekitar 20 Km dari ibukota kecamatan 

Kajang dan 55 Km dari ibukota kabupaten Bulukumba. Secara administrasi desa 

Tana Towa berbatasan dengan desa Batunilamung di sebelah utara, desa Bonto Baji 

di sebelah selatan, desa Malleleng di sebelah timur dan desa Pattiroang di sebalah 

barat.  

 

 

 Wilayah desa Tana Towa terdiri atas 9 dusun yaitu dusun Balagana, dusun 

Jannaya, dusun Sobbu, dusun Pangi, dusun Bongkina, dusun Tombolo, dusun 
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Benteng, dusun Lurayya dan dusun Balambina. Kesembilan dusun tersebut terbagi 

lagi menjadi empat belas Rukun Warga (RW) dan delapan belas Rukun Tetangga 

(RT). Secara keseluruhan desa Tana Towa memiliki luas wilayah 729 ha/m². 

Tabel 4.1 

Daftar Nama Dusun dan Jumlah RW dan RT 

NAMA DUSUN JUMLAH RW JUMLAH RT 

Balagana 2 2 

Jannaya  1 2 

Sobbu 2 2 

Pangi 2 2 

Bongkina 2 2 

Tombolo 2 2 

Benteng 1 2 

Lurayya  1 2 

Balambina 1 2 

JUMLAH 14 18 

Sumber: Profil Desa Tana Towa Tahun 2020 

 Jika dilihat dari segi kegunaan lahan, 331 ha/m² dari luas wilayahnya 

merupakan hutan lindung. Dalam pengelolaannya hutan tersebut terbagi ke dalam tiga 

jenis hutan sebagai berikut: 

a. Borong Karama‟ (Hutan Keramat) yaitu hutan yang tidak boleh di 

ganngu gugat oleh siapapun, di dalamnya dilarang untuk melakukan 

kegiatan apapun. 
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b. Borong Batasayya (Hutan Batas) merupakan hutan yang penggunaannya 

masih diperbolehkan mengambil isinya  sepanjang ada izin dan 

persetujuan dari Ammatoa. 

c. Borong Luaraya atau Borong Panaik (Hutan Luar atau Olahan) jenis 

hutan ini merupakan hutan yang dibuat, dipelihara dan dipergunakan oleh 

masyarakat luas yang biasanya terletak di sekitar pemukiman warga atau 

di kebun-kebun yang dikelola oleh masyarakat. 

Tabel 4.2 

Luas Wilayah Desa Tana Towa Berdasarkan Pengunaannya 

WILAYAH LUAS 

Pemukiman  169 Ha/m² 

Persawahan  30 Ha/m² 

Perkebunan  93 Ha/m² 

Kuburan 5 Ha/m² 

Pekarangan  95 Ha/m 

Taman 0 

Perkantoran 1 Ha/m² 

Prasarana Umum Lainnya 5 Ha/m² 

Hutan 331 Ha/m² 

TOTAL   729 Ha/m² 

 Sumber: Profil Desa Tana Towa Tahun 2020 
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 Berdasarkan tabel 4.2 di atas 169 Ha/m² dari luas wilayahnya digunakan 

sebagai lahan pemukiman bagi masyarakat desa Tana Towa, 30 Ha/m² lahannya 

digunakan untuk kawasan persawahan, kawasan perkebunan seluas 93 Ha/m², 5 

Ha/m² dipergunakan sebagai lokasi pekuburan, 95 Ha/m² digunakan sebagai lahan 

pekarangan rumah warga, 1 Ha/m² diperuntukkan sebagai kawasan perkantoran, dan 

5 Ha/m² digunakan sebagai lahan pembangunan sarana dan prasaran umum. Dari data 

tersebut dapat diketahui bahwa desa Tana Towa memiliki kawasan hutan yang cukup 

luas sehingga hal tersebut memiliki peran penting dalam keteraturan iklim desa Tana 

Towa. 

2. Klimatologi 

 Desa Tana Towa yang berada di ketinggian antara 50-200 meter dari 

permukaan laut memiliki curah hujan rata-rata 5.745 mm/tahun, suhu terendah  

sekitar 13ºC dan  suhu tertingginya sekitar 29ºC serta kelembapan udaranya sekitar 

70%/tahun 

Tabel 4.3 

Keadaan Iklim Desa Tana Towa 

IKLIM RATA-RATA 

Curah hujan 5.745 mm/tahun 

Kelembapan udara 70%/tahun 

Suhu harian 27ºC 

Tinggi dari permukaan laut 50-200 mdpl 

 Sumber: Profil Desa Tana Towa Tahun 2020 
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3. Kondisi Demografis 

Secara keseluruhan penduduk Desa Tana Towa berjumlah 5.182 jiwa dan  

terdapat 1.259 KK (Kepala Keluarga). Dari jumlah tersebut 2.521 jiwa berjenis 

kelamin laki-laki dan terdapat 2.661 jiwa penduduk berjenis kelamin perempuan.  

Tabel 4.4 

Jumlah Penduduk Desa Tana Towa Berdasarkan Jenis Kelamin disetip Dusun 

 

NO 

 

NAMA DUSUN 

JENIS KELAMIN  

JUMLAH 
LAKI-LAKI PEREMPUAN 

1 Balagana 347 368 715 

2 Jannaya 240 258 498 

3 Sobbu 341 353 694 

4 Pangi 260 276 536 

5 Bongkina 250 263 513 

6 Tombolo 272 289 561 

7 Benteng 271 287 558 

8 Luraya 302 318 620 

9 Balambina 238 249 487 

JUMLAH 2.521 2.661 5.182 

 Sumber: Profil Desa Tana Towa Tahun 2020\ 
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 Tabel 4.3 diatas menjabarkan klasifikasi jumlah penduduk desa Tana Towa  

berdasarkan jenis kelaminnya. Penduduk desa Tana Towa tersebar di sembilan dusun, 

di dusun Balagana jumlah penduduknya sebanyak 715 jiwa, 347 jiwa berjenis 

kelamin laki-laki dan perempuan berjumlah 368 jiwa. Sementara itu di dusun Jannaya 

penduduknya sebanyak 498 jiwa, jenis kelamin laki-laki sebanyak 240 jiwa dan 258 

jiwa berjenis kelamin perempuan. Selanjutnya penduduk di dusun Sobbu jumlahnya 

694 jiwa, laki-laki sebanyak 341 jiwa dan perempuan 353jiwa. Penduduk yang ada di 

dusun Pangi berjumlah 536 jiwa, jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki 

sebanyak 260 jiwa, dan perempuan sebanyak 276 jiwa penduduk. Di dusun Bongkina 

terdapat 513 jiwa penduduk, laki-laki sebanyak 250 jiwa dan perempuan sebanyak 

253 jiwa. Dusun Tombolo sebanyak 561 jiwa penduduk, yang berjenis kelamin laki-

laki 272 jiwa dan perempuan 289 jiwa. Dusun Benteng jumlah penduduknya 

sebanyak 558 jiwa, laki-laki berjumlah 271 jiwa dan perempuan 287 jiwa. Sementara 

itu penduduk yang ada di dusun Luraya berjumlah 620 jiwa, laki-laki sebanyak 302 

jiwa dan terdapat 318 jiwa penduduk yang berjenis kelamin perempuan. Sedangkan 

di dusun Balambina jumlah penduduknya 487 jiwa, laki-laki sebanyak 238 serta 

perempuan sebanyak 249 jiwa.  

 Dari 5.182 jiwa penduduk desa Tana Towa 38,79% berprofesi sebagai petani 

ataupun buruh tani, di ikuti tukang batu sebanyak 347 jiwa (1,87%), pedagang 

sebanyak 128 jiwa (4,27%), tukang kayu 98 jiwa (1,61%), peternak 48 jiwa (0,04%), 

Pegawai Negeri sipil  sebanyak 12 orang (0,12%). Sementara itu, penduduk belum 

atau tidak memiliki pekerjaan sebanyak 2.369 jiwa (37,15%) serta penduduk yang 

masih berstatus sebagai pelajar atau mahasiswa sebanyak 758 jiwa (16,06%). Secara 
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keseluruhan profesi penduduk Desa Tana Towa akan diuraikan dalam tabel berikut 

ini. 

 Tabel 4.5 

Persentase Mata Pencaharian Penduduk Desa Tana Towa 

NO MATA PENCAHARIAN JUMLAH JIWA PERSENTASE 

1 Belum/Tidak Bekerja 2.369 37,15% 

2 Petani 1.075 28,01% 

3 Buruh Tani 348 10,78% 

4 Pegawai Negeri Sipil 12 0,17% 

5 Pedagang 128 4,27% 

6 Peternak 48 0,04% 

7 Jasa 5 0,04% 

8 Tukang Kayu 98 1,61% 

9 Tukang Batu 347 1,87% 

10 Pensiunan PNS - - 

11 TNI dan POLRI - - 

12 Pelajar/Mahasiswa 758 16,06% 

JUMLAH 5.182 100% 

 Sumber: Profil Desa Tana Towa Tahun 2020 

 Dari tabel 4.4 di atas mayoritas penduduk desa Tana Towa berprofesi 

sebagai  Petani atau buruh tani. Hal ini dimungkinkan oleh  kondisi geografis desa 

Tana Towa mayoritas daratan yang subur dan iklim cukup teratur, sehingga hal 

tersebut menjadi pertimbangan utama penduduk Desa Tana Towa dalam memenuhi 

kebutuhan sehari-harinya. Selain itu, bertani merupakan profesi yang telah digeluti 
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oleh leluhur mereka dan diwariskan secara turun temurun. Akan tetapi tidak menutup 

kemungkinan masyarakat desa Tana Towa untuk memilih pekerjaan selain bertani 

seperti menjadi PNS, Tukang, beternak, berdagang dan lain sebagainya.  

4. Pendidikan 

Tingkat pendidikan di desa Tana Towa masih tergolong cukup rendah.  

Salah satu hal yang menjadi kurangnya kesadaran sebagian masyarakat akan 

pentingnya pendidikan. Selain itu saran dan prasarana pendidikan masih kurang 

memadai, menurut data dan pengamatan peneliti di lapangan jumlah bangunan 

Sekolah Dasar yang ada di desa Tana Towa sebanyak 3 buah, Sekolah Menengah 

Pertama 1 buah, serta gedung Sekolah Menengah Atas sebanyak 1 buah. 

Tabel 4.6 

Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Tana Towa 

No. Tingkat Pendidikan Jumlah (Lk dan 

Pr) 

Persen % 

1 Belum/tidak sekolah 2.795 jiwa 70%  

2 Tidak Tamat SD 435 jiwa 10 %  

3 Tamat SD 543 jiwa 14% 

4 Tamat SMP/sederajat 133 jiwa 3 %  

5 Tamat SMA/sederajat 101 jiwa 2 % 

6 Tamat D-2/sederajat 11 jiwa 0,25% 

7 Tamat D-3/sederajat 7 jiwa 0,10% 

8 Tamat S-1/sederajat 26 jiwa 0,60 % 

9 Tamat S-2/sederajat 2 jiwa 0,05 % 

JUMLAH 4.053 jiwa 100% 
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 Sumber: Profil Desa Tana Towa Tahun 2020 

 Tabel 4.6 diatas menggambarkan klasifikasi tingkat pendidikan penduduk 

desa Tana Towa. Dari jumlah data tersebut dapat diketahui jumlah penduduk yang 

belum/tidak bersekolah sebanyak 2.795 jiwa (70%), tidak tamat SD sebanyak 435 

jiwa (10%), tamat SD 543 jiwa (14%), penduduk yang tamat SMP/sederajat sebanyak 

133 jiwa (3%), tamat SMA/sederajat 101 jiwa (2%), tamat D-2/sederajat 11 jiwa 

(0,25%), tamat D-3/sederajat 7 jiwa (0,10%), tamat S-1/sederajat 26 jiwa (0,60%), 

dan penduduk yang sempat menyelesaikan pendidikan S-2/sederajat sebanyak 2 jiwa 

(0,05%).  

5. Struktur Pemerintahan 

 Kepala Desa Tana Towa merupakan penanggung jawab penuh terhadap 

segala sesuatu yang ada di desa tersebut. Akan tetapi dalam menjalankan tugas 

sehari-hari dalam bentuk pelayanan publik, Kepala Desa Tana Towa dibantu oleh 

sekretaris dan seluruh perangkat desa serta anggota lainnya. 

Tabel 4.7 

Daftar Pejabat Pemerintahan Desa Tana Towa 

No. Nama  Jabatan  

1 Salam Kepala Desa 

2 Muhammad Abbas, S. Sos  Sekretaris Desa 

3 Jamaluddin Muslim Kasi Pemerintahan 

4 Muhammad Rifai, S.Pd Kasi Kesejahteraan 

5 Zainuddin Kaur Umum 

6 Kamaluddin, SE Kaur Keuangan 
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7 Rosmawati Kaur Perencanaan 

8 Muhammad Jafar Kepala Dusun Balagana 

9 Arman  Kepala Dusun Jannaya 

10 Suharto, ST Kepala Dusun Sobbu 

11 Bolong Hamsa Kepala Dusun Pangi 

12 Baharuddin B, SH Kepala Dusun Bongkina 

13 Asdar, S. IP Kepala Dusun Tombolo 

14 Ramlah  Kepala Dusun Benteng 

15 Hasmin  Kepala Dusun Luraya 

16 Abul Rahim Kepala Dusun Balambina 

 Sumber: Profil Desa Tana Towa Tahun 2020 

  

B. Dasar Sistem Pemeliharan Hutan Adat Ammatoa 

  Masyarakata adat Ammatoa adalah komunitas adat yang secara administratif 

mendiami sebuah kawasan yang terletak di desa Tana Towa kecamatan Kajang 

Kabupaten Bulukumba. Kawasan adat Ammatoa terkenal akan kearifan lokal 

penduduknya dalam menjaga kelestarian lingkungannya. Hidup sederhana dan 

bersahaja atau dalam pemahaman masyarakat adat Ammatoa disebut sebagai “tallasa 

kamase-masea” sangat dipegang teguh oleh penduduk adat Ammatoa. Pakaian serba 

hitam merupakan identitas keseharian masyarakat adat Ammatoa, karena warna gelap 

menurut kepercayaan mereka melambangkan kesederhanaan dan kebersahajaan. 

 Tallasa kamase-masea juga dapat dimaknai sebagai sikap penyerahan diri 

kepada Tu Rie‟a A‟ra‟na. Semua hal (tujuan dunia dan tujuan akhirat) senantiasa 
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diharapkan agar berjalan dengan yang dikehendaki oleh Tu Rie‟a A‟ra‟na tanpa 

menonjolkan keinginan komunitas. Sikap penyerahan diri tercermin dari pasang ri 

Kajang  yang menyatakan bahwa, “Ammentengko nu kamase-mase, accidongko nu 

kamase-mase, a‟mia‟ko nukamase-mase.” Artinya, berdiri engkau kamase-mase, 

duduk engkau kamase-mase, berbicara engkau kamase-mase.1 

  Secara administratif desa yang termasuk ke dalam kawasan adat Ammatoa 

atau disebut sebagai kawasan “ilalang embayya” terdiri atas desa Batunilamung, 

Sapanang, Pattiroan, Malleleng, dan Tana Towa. Wilayah yang termasuk kedalam 

kawasan “ilalang embayya” disebut sebagai “tanah kamase-masea” yang dianggap 

sakral. “Pasang ri Kajang” harus diberlakukan di wilayah yang termasuk kedalam 

kawasan “ilalang embayya”. Akan tetapi saat ini hukum “pasang ri Kajang” hanya 

diberlakukan di kawasan adat Tana Towa, khususnya di dusun Benteng. Olehnya itu, 

masayarakat adat Ammatoa dikenal dengan sebutan masyarakat “Kajang dalam” dan 

“Kajang luar”. Sebutan “Kajang dalam” ditujukan bagi masyarakat adat yang masih 

benar-benar mengikuti adat istiadat leluhurnya, sehingga nilai-nilai budaya dan 

kearifan lokal masih terjaga. Jauh dari pengaruh modernisme, karena bagi masyarakat 

adat Ammatoa hal tersebut merupakan sesuatu yang tabu baik itu dari segi spiritual, 

sosial dan ekologinya. Sedangkan masyarakat “Kajang luar” adalah masyarakat 

Kajang yang sudah menyentuh sendi-sendi modernitas. Akan tetapi, dalam beberapa 

hal masyarakat “Kajang luar” tetap mematuhi ketentuan-ketentuan adat yang berlaku 

sama seperti di dalam kawasan adat Ammatoa.2   

                                                           
1Yusuf Akib, Ammatoa Komunitas Berbaju Hitam (Cet. II; Makassar: Pustaka Refleksi, 

2008), h. 65.  
2Hasanuddin, dkk., Spektrum Sejarah Budaya dan Tradisi Bulukumba (Cet. II; Makassar: 

Hasanuddin University Press, 2012), h. 57.  
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 Masyarakat  adat Tana Towa dipimpin oleh seseorang yang disebut sebagai 

Ammatoa, secara bahasa “Amma” dapat diartikan sebagi bapak atau pemimpin dan 

“toa” dalam bahasa Konjo diartikan sebagai tua. Jadi, dapat dipahami bahwa 

Ammatoa adalah bapak atau pemimpi tertua di dalam kehidupan masyarakat adat 

Tana Towa. Dalam kehidupan sosial masyarakat adat Kajang, Ammatoa dipandang 

sebagai sosok pemimpin yang sangat kharismatik dan disegani oleh segenap lapisan 

masyarakat. Ammatoa dalam kepercayaan masyarakat adat Kajang merupakan sosok 

pemimpin yang ditunjuk langsung oleh Tuhan atau disebut sebagai “Turiek A‟ra‟na”. 

Prinsip hidup yang selalu dipegang oleh Ammatoa ialah “tallasa kamase-masea” 

(hidup sederhana dan bersahaja). Hal ini tercermin dari gaya berpakaian Ammatoa 

yang tidak menggunakan pakaian yang mewah dan mencolok seperti halnya raja-raja 

atau pemimpin lainnya.  Tugas pokok dari Ammatoa adalah menegakkan hukum adat 

yang telah diamanatkan di dalam pasang ri Kajang. Pasang ri Kajang merupakan 

suatu tuntunan yang mengatur segala aspek kehidupan masyarakat adat Kajang baik 

itu pola hidup, sinergitas alam dengan manusia, spritualitas dan lain sebagainya.  

 Secara singkat pasang ri Kajang dapat dipahami sebagai sebuah 

pengetahuan dan pengalaman tentang segala aspek dan lika-liku kehidupan yang 

dipesankan secara lisan oleh nenek moyang dari generasi ke generasi. Terkait dengan 

pengerian tersebut, KMA. M. Usop menjelaskan bahwa secara tersirat pasang ri 

Kajang bersifat dinamis bukan statis walaupun kesan statis nampak pada beberapa 

pesan.3  Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Ammatoa Kajang yang mengatakan 

bahwa pasang ri Kajang merupakan suatu tuntunan yang berisi tiga hal pokok di 

                                                           
3
Samiang Katu, “Pasang ri Kajang (Suatu Kajian dari Sudut Fenomenologi Agama)”, al-

Qalam 5, no. 9 (Juni 1993): h. 38.  
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dalamnya dan telah ada sejak manusia pertama. Berikut ini kutipan wawancara 

dengan Ammatoa: 
“injo pasang nga simulangngi panjarianna mula tau a rilinoa inni, ri tahun 
se‟re. Tallu passala injo ilalang ri pasangnga i mintu ada‟, lambusu punna 
kau kapang nikua ajarang agama, maka talluna ia mintu nikua akkala atau 
politik”

4 

Artinya: 
“Pasang sudah ada sejak penciptaan manusia pertama yaitu sekitar tahun satu. 
Tiga hal pokok yang terkandung di dalam pasang tersebut yaitu ada‟ (aturan 
adat), lambusu (lurus) atau agama dalam pemahaman manusia pada umumnya, 
dan yang ketiga adalah akkala (akal) yang dapat diartikan sebagai politik.” 

 Jadi dapat dipahami bahwa pasang ri Kajang merupakan pedoman atau 

tuntunan hidup masyarakat adat Ammatoa dalam menjalani proses kehidupannya di 

dunia ini. Tuntunan tersebut terus dipesankan oleh nenek moyang mereka sejak 

manusia pertama yang hidup di kawsan tersebut hingga saat ini. Olehnya itu, pasang 

ri Kajang bersifat dinamis karena mengikuti perkembangan dinamika kehidupan 

masyarakat adat Ammatoa. Secara umum materi pasang ri Kajang dapat di klasifikasi 

ke dalam tiga sistem, yaitu sistem religi, sistem upacara, dan sistem sosial. Adapun 

materi pasang ri Kajang yang terkait dengan konsep ketuhanan dapat diuraikan 

berikut ini. 

1. Tau Rie‟ A‟ra‟na ammantangngi ri pangnga‟rakanna.  

Artinya: 
Turie A‟ra‟na (Tuhan Yang Maha Berkehendak) tinggal (berbuat) pada 
(sesuai) kehendaknya. 

2. Sitte makianjo punna nigaukangngi passuroanna, na nililiangngi 

pappisangkana.  

Artinya: 
Kita anggap “bertemu” kalau dilaksanakan perintahnya, dan dijauhi 
larangannya. 

                                                           
4Ammatoa (73 tahun) Wawancara, 29 November 2021.  
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3. Anre‟ ni isse‟ i rie‟na anre‟na Tua Rie‟a A‟ra‟na nakippala doang. Pada to‟ji 

pole nitarimanna pa‟nganroanta iya toje‟na.  

Artinya: 
Tidak diketahui (di mana) adanya (di mana) tidak adanya Turie‟a 
A‟ra‟na, tetapi kita memohon (rahmat-Nya). Sehubungan itu, 
diterimanya permintaan kita, dia yang tentukan.5 

 Adapun klasifikasi materi pasang ri Kajang yang kedua ialah sistem 

upacara. Ada beberapa jenis upacara adat yang biasa dilakukan oleh masyarakat adat 

Ammatoa yaitu, upacara daur hidup seperti tompolo, akkattere, passalang, tarasa, 

pa‟buntingang, tilapo, dampo, lajo-lajo, dan pa‟dangangngang. Upacara yang 

berkaitan dengan rumah seperti nai‟ri bola dan pesta situru-turu‟. Kemudian upacara 

yang berkaitan dengan kepercayaan seperti u‟mattang, doangang, tinja dan sumaja, 

tarabagoro, mange ri tau salama‟a nai‟ haji aangnganro serta andingingi. Upacara-

upacara yang berhubungan dengan tanaman seperti akaharu dan tompong. Serta 

upacara yang berkaitan dengan kepemimpinan masyarakat seperti pengukuhan 

Ammatoa dan pelantikan karaeng. Materi pasang ri Kajang yang merujuk pada 

pelaksanaan upacara-upacara tersebut antara lain: 

1. Petta kalennu, kamseang kulantu‟nu.  

Artinya: 
Kasihani dirimu, sayangi lutumu. 

2. Katutui nurie‟nu, ri gentengan tambattuna paralaya.  

Artinya: 
Jagalah yang ada (kalau ada jangan dimakan) sebelum tiba paceklik 
(setelah habis, maka makan). 

                                                           
5
Samiang Katu, “Pasang ri Kajang (Suatu Kajian dari Sudut Fenomenologi Agama)”, al-

Qalam 5, no. 9 (Juni 1993): h. 39.  
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3. Tanrai kaju matea, batei raung kaju loloa nutangmengoa. Jako parenta 

bilasangngi bahinennu, bilasangnga jintu ni peppe‟pi narie erena. Jako 

parenta deppokki‟i bahinennu, deppo a jintu nitunduppi nahaji.  

Artinya:  
Tandai kayu mati (kayu bakar), tandai daun kayu muda yang tidak 
beracun (yang bisa dimakan: sayur). Jangan diperintah seperti menyadap 
aren istrimu, mayangnya dipukul-pukul baru menetes niranya. Jangan 
diperintah seperti menginjak-injak tanggul istrimu, tanggul itu dipijak-
pijak baru baik. 

4. Punna mata kanrea, anu mata nipallu, mutungngi kanu api ritujunna, peca‟i 

kanu nilau ere.  

Artinya: 
Jangan marah kalau nasi mentah, karena bahannya memang mentah, 
hangus karena (nyala) api dibawahnya, (nasi) lembek karena (memang) 
dicampur air.6 

 Sementara itu, klasifikasi materi pasang ri Kajang yang ketiga adalah hal-

hal yang berkaitan dengan sistem sosial. Materi pasang ri Kajang yang berbicara 

mengenai sistem sosial terdiri dari perluasan wilayah, syarat-syarat calon Ammatoa, 

sikap dan perilaku pemangku adat serta konsep kepasrahan mereka kepada Turie‟a 

A‟ra‟na maupun kepercayaan mereka akan hari kemudian. Beberapa isi dari pasang 

ri Kajang, antara lain berikut ini. 

1. Rie‟ sa‟ra battu ri Tu Rie‟a A‟ra‟naangkua ikau mintu Ammatoa nai kau 

mintu appa‟rie‟ anu tallua nai kau to‟mintu angkammai tana toaya Somba ri 

Gowa Mangkau ri Bone Pajung ri Luhu. Naikau to‟mintu singkamua 

ansanroi‟i. Narihattu tappentenna Bocco Tallua nakuamo pole Ammatoa 

seppang-seppang iji tanayya. Appihalimi Tu Rie‟a A‟ra‟naAlle butta kalau 

                                                           
6
Samiang Katu, “Pasang ri Kajang (Suatu Kajian dari Sudut Fenomenologi Agama)”, al-

Qalam 5, no. 9 (Juni 1993): h. 40.  
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appa iamintu Ambong, Taranate, Tambelo, Tamboro. Nagae pole butta anrai 

appa Sape, Solo, Kaili, Salaparang naluaramo tanaya suarami linoa.  

Artinya: 
Ada suara datang dari Tu Rie‟a A‟ra‟na (Tuhan Yang Maha 
Berkehendak), katanya: Engkau itulah Ammatoa, maka engkau itulah 
mengadakan hal yang tiga itu, maka engkau jugalah yang menguasai 
Tana Toaya, Somba ri Gowa, Mangkau ri Bone, Pajung ri Luwu, maka 
engkau bagaikan dukungnya. Maka ketika didirikan Bocco Tallua (tiga 
puncak: Gowa, Bone, Luwu) maka berkatalah Ammatoa: “Sempit-
sempit masih tanah (ini).” Menjawab  Tu Rie‟a A‟ra‟na(Tuhan Yang 
Maha Berkehendak): “Lebarkan tanah ke timur, empat  ialah Ambon, 
Ternate, Tambelu, Tamboro. Dilebarkannya pula tanah ke barat, empat 
yaitu Sape, Solo, Kaili, Salaparang, maka luaslah tanah (negeri), 
ramailah dunia. 

2. Naparanakang, napaloloiko raung kaju, nahambangiko allo,napalo‟lorangko 

ere tua‟, nakaariangko tinanang.  

Artinya: 
Ikan bersibak, pohon-pohon bersemi, matahari bersinar, air tuak 
menetes, segala tanaman menjadi (terutama tanaman pokok). 

3. Kunni-kunni na a‟la‟lang ngase mako ri nakke nasaba‟ inakke najo‟jo 

pangngelai ri Tu Rie‟a A‟ra‟na. Nakuanjarimo ngase nipa‟la‟langngi. 

Artinya: 
Sekarang ini anda sekalian berlindung dibawah naungan saya, karena 
saya sudah dikehendaki (diilhami) oleh Turie‟a A‟ra‟na bahwa anda 
sekalian harus bernaung di bawah saya (dilindungi). 

4. Ikau karaeng, siurang ada‟a pakahaji‟i jari-jarinnu. Nasaba‟ tuhusennu 

bajung karaeng, bajung ada‟. Nasaba‟ punna salai jari-jarinnu yareka rie 

pauwanna na jari pammarenta ammanraki tau ta‟bala, tana kajariang, 

arengpole.  

Artinya: 
Engkau karaeng (pejabat) beserta (pemangku) adat perbaiki anak 
keturunanmu. Sebab keturunanmulah yang kelak akan menjadi karaeng 
(pejabat), (pemangku) adat. Sebab jika anak keturunanmu salah atau ada 
perkataannya yang salah dan menjadi pemerintah maka akan merusak 
orang banyak, tanah kelahiran dan nama (baik). 
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5. Ikau ada‟a ikau karaengnga, lambusu bu‟ruangko. Pa‟la‟langngang 

angkuaya.  

Artinya: 
Engkau adat, engkau karaeng, jujurlah (lurus bagai pohon bu‟ruang 
yang lurus keatas tanpa dahang dan ranting-ranting). Pelindung yang 
berkata (Ammatoa). 

6. Lambusu‟nuji nu karaeng, rigattangnuji nu ada‟, ri sa‟ra‟nuji nu guru, 

appisonanuji nu sanro.  

Artinya: 
Karena kejujuranmu kau jadi karaeng, karena ketegasanmu kau jadi 
adat,  karena kesabaranmu kau jadi guru, karena kepasrahanmu kau jadi 
dukun. 

7. A‟manyu‟-manyu‟ki mange ri Tu Rie‟a A‟ra‟na.  

Artinya: 
Menyerahkan diri kepada Tu Rie‟a A‟ra‟na. 

8. Inni linoa pammari-mariangji, allo riboko pammantangngang kara‟kang. 

Artinya: 
Ini dunia tempat sementara saja, hari kemudian tempat tinggal selama-
lamanya. 

9. Pakabaji‟i ateka‟nu iyamintu agama, naiyantu sambajangnga jama-jamanji 

(gau‟ji). Pakabji‟i gau‟nu sara-sara makkannu, nanuliliang lanatabayya. 

Artinya: 
Perbaikilah hatimu itulah agama, adapun sembahyang itu “pekerjaan” 
saja. Perbaikilah tindak tandukmu sopan santun dan kata-katamu, agar 
jauh dari segala cela. 

10. Je‟ne talluka, sumbajang tammattappu.  

Artinya: 
Air (wudhu) yang tak batal, sembahyang tak putus-putus.7  

                                                           
7
Samiang Katu, “Pasang ri Kajang (Suatu Kajian dari Sudut Fenomenologi Agama)”, al-

Qalam 5, no. 9 (Juni 1993): h. 41-43. 
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 Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa Pasang merupakan aturan atau 

norma-norma yang berkembang sejalan dengan kesadaran secara turun-temurun akan 

pentingnya aturan tersebut. Karena pada dasarnya pasang merupakan aturan yang 

tidak tertulis, akan tetapi pada prinsipnya sangat mengikat dan dianggap sebagai 

sesuatu yang baku (lebba‟). Hal ini sesuai dengan pasang yang mengatakan bahwa 

“anre‟ nakkulle nipinra-pinra punna anu lebba‟” (jika sudah menjadi ketentuan, 

tidak akan dapat dirubah lagi). Jadi, dapat dipahami bahwa kedudukan pasang di 

dalam kehidupan masyarakat adat Kajang sangatlah penting. Karena dalam 

mengambil keputusan ataupun kebijakan Ammatoa sebagai pemangku adat akan 

berpedoman kepada pasang, seperti aturan-aturan adat yang berkaitan dengan sanksi-

sanksi ataupun denda yang dijatuhkan kepada pelanggar aturan adat. Selain itu, 

masyarakat adat Kajang juga berpedoman kepada pasang dalam menjalankan ritual 

yang berkaitan dengan kehidupan spiritualnya sampai pada urusan sosial politik 

kemasyarakatannya.  

 Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Ammatoa yang mengatakan bahwa 

pasang mengandung tiga hal pokok yang terdiri dari aturan aturan adat atau norma-

norma yang mengatur segala aspek kehidupan masyarakata adat Ammatoa. Selain itu, 

pasang juga mengandung pesan-pesan spiritual kepercayaan masyarakat adat 

Ammatoa terhadap Tu Rie‟a A‟ra‟na. Dan yang terakhir pasang juga mengandung 

pesan-pesan moral yang dipergunakan oleh masyarakat adat Ammatoa dalam 

berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Termasuk dalam urusan sehari-hari dan 

berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya masyarakat adat Ammatoa masih 

berpegang pada kearifan lokalnya.  
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 Salah satu pesan moral yang menjadi pegangan hidup masyarakat adat 

Ammatoa ialah prinsip tallasa kamase-masea (hidup sederhana dan bersahaja). 

Masyarakat adat Ammatoa menjadikan tallasa kamase-masea sebagai pedoman 

mereka dalam menjalani kehidupan didunia ini. Segala sesuatu yang dilakukan oleh 

masyarakat adat Ammatoa harus mengutamakan kesederhanaan dan kebersahajaan 

didalamnya termasuk dalam urusan pengelolaan dan pemanfaatan hutan adatnya.  

Selain itu, pasang ri Kajang melarang keras merusak lingkungan seperti mengambil 

hasil hutan secara sembarangan dan berlebihan. Sistem pemeliharaan hutan adat 

Ammatoa yang didasarkan pada kearifan lokal “pasang” inilah yang menjadikan 

kondisi hutan adat hingga saat ini tetap terjaga kelesatariannya. Seperti yang 

diungkapkan oleh pak Salam selaku kepala desa Tana Towa dalam kutipan 

wawancara berikut ini: 
“Insyallah yang pasti kami punya hutan disini tidak akan punah dan tidak 
akan diganggu oleh siapa pun sepanjang adat istiadat itu masih ada. Di 
dalam pasang diatur oleh satu pasang yaitu tidak boleh menebang kayu di 
dalam kawasan hutan, talakullei ni ta‟bang borong a. Karena hutan itu adalah 
menurut masyarakat itu adalah selimut dunia, kapan kita babat itu hutan 
maka dunia ini akan telanjang.”

8 

 Memang dalam pelaksanaannya pemeliharaan hutan adat Ammatoa tidak 

lepas dari adat istiadat yaitu “pasang ri Kajang” yang sangat mengikat dan dipatuhi 

oleh segenap lapisan masyarakat adat Ammatoa. Hal itu dipengaruhi oleh pemahaman 

masyarakat bahwa pasang merupakan pedoman hidup yang memiliki nilai kesakralan 

sehinga harus dipatuhi ketetapan yang ada di dalamnya. Salah satu hal yang 

dipesankan di dalam “pasang” tersebut ialah larangan berbuat kerusakan terhadap 

lingkungan sekitar lebih khusus lagi kewajiban melestarikan kawasan hutan adat. 

Larangan merusak hutan memiliki kekuatan hukum yang tetap (lebba), karena aturan-

                                                           
8Salam (59 tahun) Wawancara, 29 November 2021. Kepala Desa Tana Towa Tahun 2021.  
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aturan yang terkait dengan pemeliharaan hutan telah ditetapkan bersamaan dengan 

adanya hutan tersebut. Kelestarian hutan adat Ammatoa tidak lepas dari  pemahaman 

masyarakat adat Ammatoa akan pentingnya keberadaan hutan bagi keberlangsungan 

kehidupan di muka bumi. Pemahaman masyarakat adat Ammatoa yang 

mengibaratkan hutan sebagai selimut dunia, sehingga mereka berhati-hati dalam 

berinteraksi dan mengelola hasil hutannya. Pada kenyataannya keberlangsungan 

kehidupan didunia ini bergantung pada keberadaan hutan yang rimbun. Karena hutan 

merupakan salah satu faktor penting kelancaran siklus air di bumi. 

C. Nilai-nilai Pasang dalam Sistem Pemeliharan Hutan Adat Ammatoa 

 Pada dasarnya sistem pemeliharaa hutan adat Ammatoa tidak lepas dari nilai-

nilai“pasang ri Kajang” yang menjadi pedoman masyarakat adat Ammatoa dalam 

menjalani kehidupan. Nilai tallasa kamase-mase menjadi prinsip hidup masyarakat 

adat Ammatoa dalam menjalani kehidupan mereka termasuk dalam pemeliharaan dan 

pemanfaatan hutan adat mereka. Selain itu, ajaran pasang ri Kajang menganggap 

bahwa merusak hutan merupakan suatu pantangan. Menurut kepercayaan mereka hal 

yang menjadi sebuah pantangan atau larangan disebut sebagai kasipalli. Secara garis 

besar nilai tallasa kamase-masea dan kasipalli dalam sistem pemeliharaan hutan adat 

Ammatoa dapat diuraikan berikut ini. 

1. Prinsip Tallasa Kamase-masea dalam Pelesatarian dan Pemanfaatan 
Hutan Adat Ammatoa 

 Tallasa kamase-masea atau hidup bersahaja dan apa adanya merupakan 

salah satu bentuk penyerahan diri mereka kepada Tu Rie‟a A‟ra‟na yang mengatur 

segala sesuatu atas kehendak-Nya. Seperti yang diungkapkan oleh Samiang Katu 

yang menyebutkan  bahwa sikap appisona (pasrah) dan hidup sederhana yang mereka 

sebut sebagai tallasa kamase-masea merupakan refleksi dari keyakinan mereka 
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terhadap Tu Rie‟a A‟ra‟na. Sikap hidup pasrah dan sederhana disimbolkan dalam 

kehidupan sehari-hari berupa pakaian yang berwarna hitam, dipadukan dengan rumah 

tempat tinggal yang bentuk dan perabotnya sama. Bagi masyarakat adat Ammatoa, 

warna hitam memiliki arti khusus yakni menghimpun segala warna yang 

melambangkan kesatuan tekad dan tindakan untuk menghadapi tantangan hidup. 

Warna hitam juga merupakan lambang kedewasaan hidup, kedalaman keyakinan dan 

warna asli yang tidak mudah luntur.9 

 Prinsip hidup tallasa kamase-masea melahirkan rasa saling menyayangi 

terhadap sesama manusia dan kepedulian mereka kepada lingkungan sekitar terutama 

kelestarian hutannya. Hal tersebut tercermin dari adanya aturan pasang yang 

melarang mengambil hasil hutan secara sembarangan seperti penebangan hutan, 

perburuan hewan, dan membakar hutan. Sedemikian mereka menjaga hutan adatnya, 

rumah-rumah di kawasan adat Ammatoa tidak boleh membelakangi atau dibangun di 

sebelah kanan dari hutan adat.10 

 Seperti yang diungkapkan oleh Ammatoa bahwa didalam pasang ri Kajang” 

telah disebutkan anjuran untuk berhati-hati dalam berinteraksi dengan lingkungan 

sekitar. Sehingga masyarakat adat Ammatoa menganggap hutan sebagai sesuatu yang 

harus dijaga kelestariannya, karena hutan menyimpan berbagai macam manfaat yang 

sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup disekitarnya.  

 Wawancara dengan Ammatoa sebagai berikut. 
“Injo Borongnga paru-parunna linoa, raungna angngontak bosi akakna 
annangro timbusu. Injo bonena borongnga parallui dijagai talakulle i di 
panra-panraki, pada injo kajunna, uhe, doang injo ri kaloroa injo pole cani‟ 
na.”

11 
                                                           

9
Samiang Katu, “Pasang ri Kajang (Suatu Kajian dari Sudut Fenomenologi Agama)”, al-

Qalam 5, no. 9 (Juni 1993): h. 44.  
10Hasanuddin, dkk., Spektrum Sejarah Budaya dan Tradisi Bulukumba, h. 74.  
11Ammatoa (73 tahun) Wawancara, 29 November 2021.   
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Artinya:  
“Hutan itu paru-parunya dunia, daungnya menyerap air hujan, akarnya 
menyimpan sumber mata air. Isi (dari) hutan itu perlu (untuk) dijaga tidak boleh 
dirusak, seperti kayunya, rotan, udang di sungainya, juga madunya.” 

 Segala hal yang ada di dalam hutan sangat perlu untuk dijaga kelestariannya 

dan pantang untuk dirusak. Seperti kayu yang tumbuh subur di dalam hutan, rotan, 

udang-udang yang terdapat di sungai-sungai kecil di dalam hutan, serta madu yang 

dihasilkan oleh lebah-lebah yang hidup di dalam hutan. Hal ini menggambarkan 

bahwa masyarakat adat Ammatoa memposisikan hutan sebagai peyangga kehidupan. 

Olehnya itu masyarakat adat sangat memperhatikan keberlanjutan ekosistem yang ada 

di dalam hutan, karena apabila ekosistem yang ada di dalam hutan terganggu maka 

akan berdampak pada lingkungan yang ada disekitarnya. 

 Berdasarkan kosmologi dan pandangan hidup masyarakat adat Ammatoa 

tentang awal mula penciptaan manusia dan alam, mereka menganggap manusia setara 

dengan alam sekitarnya (hutan). Karena menurut kepercayaan mereka keberadaan 

manusia tidak lepas dari konsep empat persegi (sulappa‟ appa‟) yang terdiri dari api 

(pepe‟), tanah (butta), udara (anging), dan air (ere). Jika salah satu unsur tersebut 

tidak ada lagi, maka manusia sudah menjadi mayat (meninggal). Keempat unsur 

tersebut juga terdapat di alam, yang merupakan unsur-unsur esensial di dalam 

pembentukannya. Olehnya itu, masyarakat adat Ammatoa memandang bahwa 

manusia harus selalu menjaga kelestarian alam (hutan), karena merusak hutan berarti 

merusak diri sendiri. Bahkan di dalam pemahaman mereka orang yang merusak hutan 

sama saja dengan dengan binatang “olok-olokji anjo akkulle ammanraki borongnga. 

Jari punna nia‟ tau ammanraki borongnga sangkammajintu olok-olok a” (hanya 
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binatang yang dapat merusak hutan. Jadi, jika ada manusia yang sengaja merusak 

hutan berarti ia setara dengan binatang.12 

  Begitu pentingnya hutan bagi kehidupan masyarakat adat Ammmatoa 

sehingga mereka memahami bahwa perbuatan merusak hutan merupakan perbuatan 

yang tidak manusiawi. Pemahaman ini muncul karena mereka menganggap hutan 

sebagai bagian penting bagi diri mereka sendiri. Karena hutan dapat menghasilkan air 

yang menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat adat yang ada disekitarnya. Air tidak 

hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun air juga menjadi 

faktor penunjang bagi areal persawahan masyrakat adat Ammatoa.sebagaimana yang 

diungkapkan oleh pak Salam selaku Kepala Desa Tana Towa sebagai berikut. 
“Masyarakat adat sangat memelihara hutan, karena mereka menganggap 
hutan sebagai sumber kehidupan. Karena dengan adanya hutan, alhamulillah 
sampai dengan hari ini di desa Tana Towa, kemarau bisa teratur begitupun 
juga dengan musim hujan juga teratur. Karena menurut masyarakat dengan 
adanya hutan, itu dengan daun yang dimiliki oleh pohon itu sendiri bisa 
menarik air hujan, kemudian dengan akar-akar yang dimiliki oleh pohon itu 
bisa menyimpan air hujan. Oleh karena itu, air hujan yang tersimpan bisa 
mengairi sawah-sawah yang ada disekitarnya. Karena hampir semua sawah 
yang ada disekitar hutan tidak punya pengairan yang dimana airnya itu 
berasal dari hutan itu sendiri.”

13 

 Pernyataan pak Salam diatas memberikan gambaran bahwa masyarakat adat 

Ammatoa merasakan betul dampak positif terpeliharanya hutan yang ada 

disekitarnya. Dengan kesadaran akan manfaat yang begitu besar bagi kehidupannya 

sehingga mereka menjadikan hutan sebagai sesuatu yang harus dipertahankan 

kelestariannya. Bagi masayarakat adat Ammatoa hutan merupakan tempat untuk 

menggantungkan hidup, karena sebagian besar kebutuhan masyarakat dihasilkan oleh 

hutan baik itu secara langsung maupun tidak langsung seperti sistem irigasi areal 

                                                           
12Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Sulawesi, Maluku dan Papua, 

Mengungkap Kearifan Lingkungan Sulawesi Selatan (Makassar: Masagena Press, 2007), h. 99.  
13Salam (59 tahun) Wawancara, 29 November 2021. Kepala Desa Tana Towa tahun 2021.  
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persawahan yang ada disekitarnya. Pemahaman-pemahaman seperti ini tumbuh dari 

pesan-pesan yang diutarakan oleh leluhur mereka secara turun-temurun. Jadi, 

pemahaman masyarakat adat Ammatoa terhadap kelestarian lingkungannya tidak 

lepas dari kearifan lokalnya yaitu “pasang ri Kajang” yang sangat dipegang teguh 

oleh segenap lapisan masyarakat adat Ammatoa. 

 Bagi masyarakat adat Ammatoa hutan dipandang sebagai penunjang 

terjadinya keteraturan siklus musim setiap tahunnya. Selain itu, hutan juga memiliki 

berbagai manfaat bagi manusia karena didalamnya terdapat berbagai macam 

tumbuhan dan hewan-hewan yang menjadi kebutuhan manusia. Akan tetapi, 

pemanfaatan hasil hutan adat Ammatoa tidak lepas dari nilai tallasa kamase-masea 

yang menjadi pedoman hidup masyarakat adat dalam menjalani kehidupannya. Nilai 

kesederhanaan dan penyerahan diri kepada Tu Rie‟a A‟ra‟na yang terkandung di 

dalam pasang ri Kajang menjadi pedoman mereka dalam memanfaatkan hasil 

hutanya. Berikut  pernyataan Ammatoa terkait dengan pemanfaatan hutan adatnya. 
“Injo borongnga siurangngangi riek na tau a ri linoa inni, tala maingngi 
nitaba-taba injo borongnga ia to‟ji attimboi injo mange. Riek ngase‟ 
atoranna lalang ri ada‟ a ia mintu nikua pasang. Punna rie‟ 
laniparalluangngi injo lalang borongnga riekpa passitjuangna ammatoa 
siurang borong ada‟ a. Ka injo lalang borongnga punna ni palalongngi tau 
a a‟lamung kaju akkullei na ani angkua nakke inni pata.”

14 

Artinya:  
“Hutan adat Kajang sudah ada sejak manusia pertama dan tidak pernah diolah 
oleh manusia aka tetapi dibiarkan tumbuh dan berkembang dengan sendirinya. 
Olehnya itu dalam pengelolaan dan pemanfaatannya harus sesuai dengan 
ketentuan adat yaitu pasang dan harus mendapat izin dari Ammatoa setelah 
melakukan musyawarah dengan pemangku adat lainnya. Karena jika hutan 
tersebut diolah oleh manusia maka ia akan mengklaim bahwa hutan tersebut 
merupakan milik pribadinya.” 

 Pemanfaatan hasil hutan di dalam kawasan adat dibawah pengawasan 

Ammatoa sebagai pemimpin di dalam kawasan adat tersebut. Bagi masyarakat yang 

                                                           
14Ammatoa (73 tahun) Wawancara, 29 November 2021.    
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memerlukan hasil hutan harus menghadap kepada Ammatoa untuk meminta izin 

mengambil hasil hutan. Setelah itu Ammatoa akan mengumpulkan para pemangku 

adat untuk membicarakan masalah tersebut atau biasa disebut “akborong ada”. Di 

dalam pertemuan itulah akan diputuskan pantas tidaknya hasil hutan tersebut 

diberikan kepada warga yang mengajukan permohonan serta proses penebangannya 

harus sesuai dengan ketentuan adat yang didasarkan pada pasang. Olehnya itu tidak 

semua masyarakat adat yang menghadap kepada Ammatoa diberikan izin untuk 

mengambil hasil hutan, karena dalam pemanfaatannya harus sesuai dengan kebutuhan 

dan porsinya. Misalnya warga yang rumahnya habis kebakaran ataupun warga yang 

tidak mampu dan tidak memiliki keluarga yang dapat membantunya. 

 Pak salam selaku kepala desa Tana Towa memberikan pernyataan berikut 

ini: 
“Dalam mengambil hasil hutan harus minta izin dan tidak semua orang itu 
dikasi, katakanlah yang bisa dikasi karena mereka habis kebakaran atau 
mungkin ada warga yang sangat miskin dan tidak ada keluarganya yang 
mampu yang bisa membantu mereka. Maka kita menghadap Ammatoa untuk 
memintakan kayu yang ada di dalam. Akan tetapi dalam meminta itu banyak 
proses yang panjang, terus kalau dikasi jangan lebih. Katakanlah satu atau 
dua jangan ambil tiga. Itupun proses penebangannya diatur oleh pemangku 
adat dalam hal ini mereka tidak sembarangan menebang, mereka tidak bisa 
menggunakan mesin gergaji, kemudian setelah ditebang itu tidak boleh 
diolah ditempat itu dengan menggunakan mesin gergaji juga. Jadi kita 
angkat keluar itu angkatnya itu digotong royong biasa satu batangnya itu kita 
angkat sampai lima puluh atau mungkin diatasnya.”

15  

 Pernyataan pak Salam diatas memberikan gambaran bahwa pemanfaatan 

hutan adat Ammatoa harus sesuai dengan keputusan dan porsi yang diberikan oleh 

pemangku adat. Hasil hutan tidak boleh melebihi dari apa yang telah diputuskan 

karena hal itu termasuk pelanggaran berat serta hukumannya sama dengan pelaku 

pencurian. Selain itu  dalam mengelola hasil hutan yang diberikan masyarakat adat 

                                                           
15Salam (59 tahun) Wawancara, 29 November 2021. Kepala Desa Tana Towa tahun 2021. 
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Ammatoa masih menggunakan cara-cara dan peralatan tradisional seperti kapak dan 

gergaji tanpa menggunakan mesin pemotong kayu. Begitupun dalam proses 

pemindahan batang kayu yang telah dipotong tidak boleh diseret karena hal tersebut 

dapat merusak anakan kayu yang ada disekitarnya. Jadi masyarakat adat Ammatoa 

bergotong royong memanggul batang kayu tersebut ke tempat pengolahan yang telah 

ditentukan.  

 Pelestarian dan pemanfaatan hutan adat Ammatoa  tidak terlepas dari prinsip 

tallasa kamase-masea. Nilai-nilai kesederhanaan dan kebersahajaan yang terkandung 

di dalam prinsip hidup tallasa kamase-masea menjadikan masyarakat adat Ammatoa 

memasrahkan dirinya kepada Tu Rie‟a A‟ra‟na dalam menjalani kehidupan didunia 

ini. Seperti yang telah dituturkan dalam pasang ri Kajang, “a‟manyu‟manyukki 

mange ri Tu Rie‟a A‟ra‟na” (menyerahkan diri kepada Tu Rie‟a A‟ra‟na). Secara 

tidak langsung pelestarian dan pemanfaatan hutan adat Ammatoa mengandung 

perintah ketuhanan, karena dalam persepsi masyarakat adat Ammatoa mereka 

menyebut Tuhan sebagai Tu Rie‟a A‟ra‟na (Yang Maha Berkehendak). Keyakinan 

tersebut dipertegas didalam salah satu isi pasang ri Kajang yang mengatakan bahwa 

“Tu Rie‟a A‟ra‟na ammantangngi ri pangnga‟rakanna (Tuhan Tinggal atau berbuat 

pada atau sesuai dengan kehendaknya).  

 Selain itu, nilai tallasa kamase-masea juga melahirkan kesadaran bahwa 

dunia adalah tempat yang fana. Hal tersebut disebutkan didalam pasang ri Kajang 

yang mengatakan bahwa, “inni linoa pammari-mariangji, allo riboko 

pammantangngang kara‟kang” (dunia ini tempat sementara saja, hari kemudian 

tempat tinggal selama-lamanya). Terkait dengan kepercayaan mereka terhadap hari 

kemudian pasang mengingatkan kepada manusia untuk senantiasa memperbaiki sikap 
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dan perilakunya didunia. Antara lain disebutkan bahwa “Paka baji‟i ateka‟nu, 

iyamintu agama. Naiyantu sambajangnga jama-jamanji (gau‟i). Pakabaji‟i gau‟nu, 

sara-sara makkanannu, na nuliliangngi lanatabaya.” (perbaikilah hatimu, itulah 

agama. Adapun sembahyang itu “pekerjaan” saja. Perbaikilah tindak tandukmu, 

sopan santun dan kata-katamu, agar jauh dari segala cela).16   

2. Larangan (Kasupalli) Merusak Hutan dan Penerapan Sanksi Adat 
(Passala) 

 Ajaran dan doktrin yang terdapat didalam pasang ri Kajang juga memuat 

berbagai macam pantangan (kasipalli). Secara bahasa kasipalli artinya terlarang atau 

pantangan dan kalau hal tersebut dilanggar maka hukumannya sangat berat. Terdapat 

berbagai macam pantangan atau kasipalli yang  berlaku didalam kawasan adat 

Ammatoa, seperti menyebut nama Tuhan, nama malaikat, dan nama nabi. Termasuk 

pantangan memakai perhiasan dan peralatan yang berasal dari pabrik didalam 

kawasan adat Ammatoa. Meludah dan tertawa secara berlebihan dan mengeluarkan 

bunyi-bunyian termasuk kasipalli (pantangan) di dalam kawasan adat Ammatoa.17 

 Merusak kawasan hutan termasuk pantangan atau kasipalli sebagaimana 

bunyi pasang ri Kajang yang mengatakan bahwa “nikasipalliangngi amanra‟-

manraki borong (dipantangkan untuk merusak hutan). Pantangan tersebut merupakan 

hasil dari persepsi dan interpretasi terhadap nilai-nilai tallasa kamase-masea, 

sehingga timbul sikap untuk tidak mengeksploitasi sumber daya alam. Larangan 

merusak kawasan hutan tidak hanya dimaksudkan pada eksploitasi hasil hutan yang 

akan mengakibatkan ketidakseimbangan ekosistem. Akan tetapi lebih dari itu, dalam 

pemahaman masyarakat adat Ammatoa  hutan dianggap sebagai tempat 
                                                           

16
Samiang Katu, “Pasang ri Kajang (Suatu Kajian dari Sudut Fenomenologi Agama)”, al-

Qalam 5, no. 9 (Juni 1993): h. 43.  
17Mas Alim Katu, Tasawuf Kajang (Makassar: Pustaka Refleksi, 2005), h. 80.  
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mempertemukan gagasan keilahian dan gagasan manusia. Sehingga hutan dianggap 

sebagai kawasan alam yang keramat, karena hutan merupakan tempat melaksanakan 

ritus kepercayaan patuntung dan pa‟nganmang (ritus bermohon atau upacara doa.18 

 Larangan tersebut diterima tidak hanya sebagai warisan nilai budaya, akan 

tetapi juga diterima sebagai nilai spritual yang sakral dengan sanksi-sanksinya yang 

sakral. Sanksi adat yang diberlakukan di dalam kawasan adat Ammatoa dinamakan 

passaala. Passaala diberlakukan bagi masyarakat adat yang melakukan pelanggaran 

di dalam kawasan adat Ammatoa termasuk merusak hutan adatnya. Sebagaimana 

yang diungkapakan oleh Ni‟matullah selaku warga desa Tana Towa berikut ini. 
“Kalau hutan dalamnya itu tidak bisa diganggu gugat soalnya mau diambil 
kayunya tidak bisa. Kalau kita ambil kayunya kita kena sanksi adat namanya 
passaala. Kayak talinya atau rotannya, kayunya, sarang lebah, dan udang 
sungainya kita kena denda.”

19 

  Pernyataan diatas mengisyaratkan bahwa hukum adat Ammatoa sangat ketat 

terhadap pelaku pengrusakan lingkungan terutama kerusakan ekosistem hutan adat 

Ammatoa. Bahkan mengambil hasil hutan secara sembarangan dianggap sebagai 

pelanggaran berat seperti mengambil kayu, rotan, udang maupun madunya. Bahkan 

merusak hutan merupakan suatu pelanggaran berat dan bagi pelaku pengrusakan 

hutan adat akan diberikan sanksi yang berat pula. Sebagaimana ditegaskan oleh 

Ammatoa sebagai berikut. 
“Injo tau ammanrakia borong ni passaalai sampulo angrua real simpada ji 
injo sampulo angrua juta. Punna akbura-burai aklappi rua i injo dendana. 
Punna anrek tu akrak angngaku angkua inai ampanraki borongnga ni 
pattunuang i passau iareka tunu panrolik.”

20  

Artinya: 
“Pelaku pengrusakan hutan dikenakan passaala (denda) sebesar 12 real atau 
setara dengan Rp. 12.000.000 dan akan dilipatgandakan apabila ia terbukti 
berbohong dan tidak mengakui perbuatannya. Jika tidak ada satupun 

                                                           
18Yusuf Akib, Ammatoa Komunitas Berbaju Hitam, h. 80.  
19

Ni‟matullah (48 tahun) Wawancara, 29 November 2021. Warga Desa Tana Towa.   
20Ammatoa (73 tahun) Wawancara, 29 November 2021.  
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masyarakat yang mengakui pelanggaran tersebut, maka akan diadakan ritual 
tunu passau (membakar dupa) dan tunu panrolik (membakar linggis).” 

 Terdapat tiga jenjang hukum adat yang berlaku di dalam kawasan adat 

Ammatoa terhadap setiap pelanggaran yang terjadi di dalam kawasan tersebut 

(passaala). Hukum adat yang terdiri dari tiga tingkatan tersebut antara lain pokok 

bakbala,21 tangnga bakbala, cappak bakbala. Hukuman tertinggi dalam hukum adat 

Ammatoa yaitu pokok bakbala (pangkal cambuk) berupa denda materil sebesar 12 

real yang setara dengan Rp. 12.000.000. Tangnga bakbala (tengah cambuk) denda 

sebesar 8 real atau setara dengan Rp. 8.000.000. Serta hukuman yang paling ringan 

yaitu cappak bakbala (ujung cambuk) dendanya sekitar 4 real atau setara dengan Rp. 

4.000.000.  

 Selain sanksi yang telah disebutkan diatas dalam kawasan adat Ammatoa 

juga berlaku hukum yang dinamakan tunu panrolik (membakar linggis) dan tunu 

passau (membakar dupa). Tunu panrolik biasanya dilakukan untuk mencari pelaku 

pencurian yang terjadi di dalam kawasan adat. Prosesnya berupa seluruh masyarakat 

adat Ammatoa dikumpulkan dan harus memegang linggis yang membara, lazimnya 

pelaku akan merasakan panasnya linggis tersebut sedangkan yang lainnya tidak 

merasakan panas dari linggis tersebut. Tunu passau dilakukan apabila pelaku 

pelanggar hukum adat lari dari proses hukuman yang diberikan, biasanya 

meninggalkan kawasan adat Ammatoa. Caranya berupa Ammatoa akan membakar  

dupa dan membaca mantra yang ditujukan kepada pelaku agar jatuh sakit atau 

meninggal secara tidak wajar. Adanya hukum adat dan pemimpin yang sangat tegas 

menegakkan hukum membuat masyarakat di kawasan adat Ammatoa dapat mematuhi 

                                                           
21Bakbala dalam bahasa konjo diartikan sebagai cambuk. Memang dalam pelaksanaannya 

sanksi bagi pelaku pelanggaran disimbolkan sebagai cambuk.  
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segala peraturan yang ada.22 Semua pelanggaran yang terjadi di dalam kawasan adat 

Ammatoa diputuskan melalui peradilan adat yang disebut dengan “Akborong Adak”. 

Sama halnya dengan pelaku pengrusakan lingkungan seperti merusak kawasan hutan 

yang dikategorikan sebagai pelanggaran berat. Hal tersebut turut membuktikan bahwa 

penegakan hukum adat berperan penting dalam sistem tata kelola hutan adat 

Ammatoa.  

 Secara spiritual masyarakat adat menganggap kehidupan setelah berakhirnya 

kehidupan dunia (kaalloanjorengangna) adalah bentuk kehidupan abadi. Tindakan 

ataupun perbuatan selama hidup didunia akan diganjar oleh Tu Rie‟a A‟ra‟na sesuai 

dengan kualitas tindakan yang dilakukan didunia. Untuk itu pasang mengingatkan 

akan pentingnya kehidupan akhirat, sehingga manusia dianjurkan untuk 

mempersiapkan bekal di kehidupan akhirat (kaalloanjorengangna). Pasang ri Kajang 

menyebutkan “angngerang memangko suruga riammantangnu ri lino na nia‟ nu 

erang mange ri ahera‟. Abboyako suruga na rie‟ nu erang mange ri ahera‟ na punna 

naraka nuhoja naraka to‟ nu erang mange konjo.” (bawalah surga semasa tinggal 

didunia, agar ada yang kau bawa ke akhirat. Carilah surga agar ada yang kau bawa ke 

sana, sebab neraka yang kau cari didunia, neraka pula yang kau bawa kesana).23 

 Ganjaran yang akan diterima oleh pelaku pelanggaran di dalam kawasan 

adat Ammatoa tidak hanya dalam bentuk sanksi materil maupun sanksi sosial. Akan 

tetapi lebih daripada itu, masyarakat adat Ammatoa juga mempercayai ganjaran dari 

Tu Rie‟a A‟ra‟na yang akan diterima oleh manusia di hari kemudian 

(kaalloanjorengangna). Ganjran tersebut sesuai dengan kualitas hidup yang mereka 

                                                           
22Hasanuddin, dkk., Spektrum Sejarah Budaya dan Tradisi Bulukumba, h. 73.   
23Yusuf Akib, Ammatoa Komunitas Berbaju Hitam, h. 53.  
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perbuat didunia. Olehnya itu, masyarakat adat Ammatoa senantiasa diingatkan untuk 

mempersiapkan bekal untuk kehidupan di hari kemudian.  

D. Tinjauan al-Qur’an terhadap Sistem Pemeliharaan Hutan Adat Ammatoa 

1. Tinjauan al-Qur’an terhadap Prinsip Tallasa Kamase-masea dalam 
Pelestarian dan Pemanfaatan Hutan Adat Ammatoa 

 Pelestarian lingkungan dalam al-Qur‟an merupakan salah satu perintah yang 

diberikan oleh Allah swt. kepada manusia. Istilah pelestarian lingkungan disebut 

didalam al-Qur‟an dengan kata ََش َّ  sebagaimana dalam QS (memakmurkan) إعْرعِْ

Hūd/11: 61 yang menjelaskan bahwa manusia diciptakan oleh Allah swt. 

diperintahkan untuk memakmurkan bumi. 

رهُُْىُوَْأنَْشَأَكُمْْمِنَْ الْرْضِْوَاسْتـَعْمَركَُمْْوَإِلََْثََوُدَْأَخَاىُمْْصَالِْاًْقاَلَْياَْقَـوْمِْاعْبُدُواْاللَّوَْمَاْلَكُمْْمِنْْإِلَوٍْغَيـْ
ْقَريِبٌْمُُِيبٌْْفِيهَاْفاَسْتـَغْفِرُوهُْ توُبوُاْإلِيَْوِْإِنَّْرَبِّي ْثَُُّْ

Terjemahannya: 
Dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: 
"Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain 
Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu 
pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah 
kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku Amat dekat (rahmat-Nya) lagi 
memperkenankan (doa hamba-Nya).24 

 Al-Qurṭūbi menjelaskan bahwa kata ََش َّ  memiliki pola yang sama dengan إعْرعِْ

ًََ شََ yang memiliki arti mengerjakan, sehingga kata إعْرفَْعَ َّ  pada ayat diatas dapat إعْرعِْ

diartikan sebagai pemakmur dan penghuni bumi. Allah swt. memakmurkan bumi 

dengan menjadikan manusia sebagai pemakmurnya dengan melakukan perbuatan 

yang shalih dan setelah wafatnya meninggalkan pujian dan kenangan yang baik.25 

Menurut Ibnu Kaṡir salah satu kandungan dari ayat tersebut menjelaskan tentang asal-

                                                           
24Kementerian Agama RI, Al-Qur´an al-Karim: Terjemah Tajwid Warna (Jakarta: Madina 

Quran, 2016), h. 229.   
25Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anṣārīy al-Qurṭūbi, al-Jāmi‟u al-Aḥkām al-

Qur‟an, Jilid 9 (Beirut: Muassasah al-Risalah,2006), h. 132-136.   
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usul penciptaan manusia  yang diciptakan dari saripati tanah. Kemudian diberikan 

kesempatan untuk mengelola bumi dan memakmurkannya sehingga mereka 

mendapatkan manfaat darinya.26 Sedangkan Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat 

tersebut mengandung perintah kepada manusia sebagai khlaifah di muka bumi untuk 

membangun bumi baik itu secara langung maupun tidak langsung.27 

 Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa perintah untuk 

memakmurkan bumi yang disebutkan didalam QS Hūd/11: 61 mengandung 

pengertian yang luas. Upaya memakmurkan bumi dapat berupa perbuatan yang baik 

maupun usaha untuk mengelola dan mengembangkan potensi yang terdapat diatas 

muka bumi ini. Sehingga dari usaha tersebut menghasilkan manfaat bagi kebutuhan 

hidup manusia di dunia. Bumi ini diciptakan oleh Allah swt. dengan berbagai macam 

potensi didalamnya yang dapat dikelolah dan dimanfaatkan oleh manusia sebagai 

khalifah di muka bumi. Salah satu potensi yang terdapat dimuka bumi adalah 

keberadaan hutan yang menjadi salah satu faktor penunjang keteraturan siklus musim 

di bumi. Olehnya itu, keberadaan dan kelestarian hutan perlu untuk dijaga karena 

selain memiliki banyak manfaat bagi keberlangsungan hidup manusia, secara tidak 

langsung juga mengandung perintah yang bersifat teologis. 

 Lebih jauh Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa perintah memakmurkan 

bumi pada QS Hūd/11: 61 mengandung dalil-dalil ketauhidan yang kongkrit dan 

sempurna. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan dalam kitab tafsirnya bahwa Allah swt. 

mengutus seorang nabi yaitu Shalih as. kepada kaum Ṡamūd yang berasal dari 

                                                           
26Abu al-Fida‟ Imaduddīn Isma‟il bin „Umar bin Kaṡir al-Qurasyi al-Buṣrawi, Tafsīr al-

Qur‟an al-Aẓīm terj. Arif Rahman Hakim, dkk., Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5 (Cet. V; Solo: Penerbit Insan 
Kamil, 2018), h. 475.  

27M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan dan Kesan Keserasian al-Qur‟an Edisi Baru, 
vol.5, h. 666-667.   
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kabilah mereka sendiri untuk mengajak mereka menyembah hanya kepada Allah swt. 

dan menjelaskan kepada mereka dua dalil tentang tauhid. Yang pertama ialah 

mengenai asal-usul penciptaan nenek moyang manusia yaitu Adam as. yang berasal 

dari saripati tanah kemudian menciptakan manusia yang juga berasal dari tanah. Dalil 

yang kedua ialah َفُِهَا ُْ شَوُ َّ  menjadikan manusia sebagai pemakmur yang وَاعْرعَْ

memakmurkan bumi dan memanfaatkannya dengan bercocok tanam, perindustrian, 

pembangunan dan ekploitasi barang tambang. Olehnya itu, Allah swt. 

menganugerahkan akal kepada manusia sebagai alat yang dapat memberikan petunjuk 

untuk dapat mengelola apa yang ada dibumi, serta dapat memberikan kekuatan 

kepada manusia untuk bertindak dan bekerja. Untuk itu nabi Shalih as. mengajak 

kaum Ṡamūd untuk memohon ampun kepada Allah swt. atas dosa-dosa mereka yang 

terdahulu berupa kemusyrikan dan kemaksiatan. Ampunan akan diberikan apabila ia 

meninggalkan dosa-dosa yang terdahulu dan bertekad untuk tidak kembali kepada 

perbuatan dosa tersebut di kemudian hari. 28  

 Menurut al-Ṭabarīy Allah swt. amat sangat dekat dengan orang-orang yang 

ikhlas dalam menyembah-Nya dan suka bertobat kepada-Nya. ٌْْمُُِيب ْقَريِبٌ ْرَبِّي   إِنَّ
(sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa 

hamba-Nya). Apabila orang-orang tersebut memohon doa, pasti Allah swt. 

mengabulkan doanya. Seperti halnya kaum Ṡamūd, Allah swt. akan mengabulkan doa 

mereka jika bersedia mengikuti ajakan nabi Shaleh untuk bertaubat kepada-Nya dan 

meniggalkan berhala yang mereka sembah.29  

                                                           
28Wahbah al-Zuhaili, al-Tafsīr al-Munīr fī al-„Aqidah wa al-Syari‟ah wa al-Manhaj terj. 

Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Tafsir al-Munir: Akidah, Syari‟ah, dan Manhaj Jilid 6 (Cet I; Jakarta: 
Gema Insani, 2013), h. 363.  

29
Abu Ja‟far Muḥammad Ibnu Jarīr al-Ṭabarīy, Tafsīr al-Ṭabarīy, Jilid 14 (Beirut: Dār al-

Kutub al-„Ilmiyyah, 1992), h. 110.  
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 Manusia hanya diberikan kesempatan oleh Allah swt. untuk mengelolah dan 

mengembangkan potensi yang ada di muka bumi. Olehnya itu, manusia 

dianugerahkan akal oleh Allah swt. agar dapat memakmurkan bumi sesuai dengan 

ketetapan Allah swt. karena pada dasarnya segala sesuatu yang ada diatas muka bumi 

ini terjadi atas kehendak-Nya. Sebagaimana dalam QS Rūm/30: 19 berikut ini. 

ْوَيُُْيِيْالْرْضَْبَـعْدَْمَوْتِِاَْوكََذَلِكَْتُُْرَجُوْ ْمِنَْالْمَييتِْوَيُُْرجُِْالْمَييتَْمِنَْالَْْيي ْنَْيُُْرجُِْالَْْيَّ
Terjemahannya: 

Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati 
dari yang hidup dan menghidupkan bumi sesudah matinya. dan seperti Itulah 
kamu akan dikeluarkan (dari kubur).30 

 Ayat diatas menjelaskan kesempurnaan akan kekuasaan Allah swt. dalam hal 

penciptaan. Karena Allah swt. mampu menghidupkan dan membangkitkan manusia, 

sama seperti menyuburkan tanah dengan mengeluarkan tumbuh-tumbuhan sekalipun 

tanah tersebut mengalami kegersangan.31 Maksud dari kalimat dari َُِِّد َّ ٌْ َا َٓ ِِ َ ٍَّ ٌْحَ َخُْشِجَُا

ٍَِّ ٌْحَ َا َٓ ِِ ُِّدََ َّ ٌْ  pada ayat diatas ialah Allah swt. menciptakan segala sesuatu silih وََخُْشِجَُا

berganti. Hal tersebut mengandung penyebutan tentang ciptaan-Nya berupa sesuatu 

yang berlawanan (yang hidup dan yang mati) untuk menunjukkan kesempurnaan 

kekuasaan-Nya. Beberapa diantaranya ialah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan dari 

biji dan mengeluarkan biji dari tumbuh-tumbuhan, mengeluarkan telur dari ayam dan 

mengeluarkan ayam dari telur, mengeluarkan manusia dari air mani dan 

mengeluarkan air mani dari manusia, serta mengeluarkan orang mukmin dari orang 

kafir dan mengeluarkan orang kafir dari orang mukmin.32 

                                                           
 

30 Kementerian Agama RI, Al-Qur´an al-Karim: Terjemah Tajwid Warna, h. 407.    
31Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anṣārīy al-Qurṭūbi, al-Jāmi‟u al-Aḥkām al-

Qur‟an, Jilid 14, h. 37.  
 

32 Abu al-Fida‟ Imaduddīn Isma‟il bin „Umar bin Kaṡir al-Qurasyi al-Buṣrawi, Tafsīr al-
Qur‟an al-Aẓīm terj. Arif Rahman Hakim, dkk., Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6, h. 362.  
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 Kemudian pada ayat ََوََحٍَُُِْالأسْض dijelaskan bahwa Allah swt. menghidupkan 

bumi yang kering dengan menurunkan air hujan, lalu menumbuhkan biji-bijian 

menjadi tumbuh-tumbuhan. ََََْوَوَز َذخُْشَجُى ٌهَِ  sama halnya pada hari kemudian saat  

manusia dibangkitkan oleh Allah swt. dari dalam kubur dengan keadaan hidup 

kembali setelah mati. Hal tersebut merupakan kekuasan bagi Allah swt. yang sangat 

mudah bagi-Nya.33 

 Ayat diatas mengisyaratkan bahwa manusia hanya diberikan kesempatan 

untuk mengelolah dan memakmurkan apa yang telah diciptakan oleh Allah swt. di 

bumi ini. Karena pada dasarnya kehidupan diatas muka bumi ini terjadi atas kehendak 

dan kekuasaan Allah swt. baik itu proses perkembangbiakan tumbuh-tumbuhan dan 

binatang, kesuburan tanah, keteraturan siklus musim, maupun proses penciptaan 

manusia. Olehnya itu manusia berkewajiban menjaga dan melestarikan ciptaan-Nya 

didunia ini salah satu kewajiban tersebut ialah menjaga kelestarian lingkungan sekitar 

tempat tinggal mereka. Kewajiban tersebut diberikan kepada manusia karena diantara 

makhluk ciptaan Allah swt. di bumi ini manusia Adalah makhluk paling sempurna 

yang dikarunia akal untuk mengatur dan memanfaatkan potensi-potensi yang telah 

disediakan oleh Allah swt. di bumi. 

 Terkait dengan pemanfaatan dan penggunaan hasil bumi yang telah 

disediakan oleh Allah swt. manusia dilarang berlebih-lebihan dan melampaui batas. 

Sebagaimana dalam QS al-Nāzi‟āt/79: 37-39 berikut ini. 

نْـيَا.ْفإَِنَّْالَْْحِيمَْىِيَْالْمَأْوَى ْفأََمَّاْمَنْْطغََى.ْوَآثَـرَْالْْيََاةَْالدُّ
َTerjemahannya: 

                                                           
 

33Wahbah al-Zuhaili, al-Tafsīr al-Munīr fī al-„Aqidah wa al-Syari‟ah wa al-Manhaj terj. 
Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Tafsir al-Munir: Akidah, Syari‟ah, dan Manhaj Jilid 11, h. 85.  
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Adapun orang yang melampaui batas. dan lebih mengutamakan kehidupan 
dunia. Maka Sesungguhnya nerakalah tempat tinggal(nya).34 

 Secara umum ayat diatas menjelaskan bahwa orang-orang yang melampaui 

batas, yaitu orang-orang yang sombong dan sewenang-wenang serta orang yang lebih 

mengutamakan kehidupan dunia daripada urusan agama atau urusan akhiratnya akan 

di tempatkan di neraka jahim. Sebagai bentuk hukuman atas perbuatannya, mereka 

diberikan makanan dari pohon zaqqum dan minuman dari air yang mendidih.35 

Sedangkan menurut al-Qurṭūbi maksud dari ayat َُْٔا َاٌذُّ ٌْحَُاَجَ َا َوَآثشََ َطغًََ. ْٓ َِ َ ا َِّ َ  adalah فأَ

melampaui batas dalam hal kemaksiatan dan ayat ini ditujukan kepada Naḍr dan 

putranya yang bernama Hariṡ. Akan tetapi ayat ini umum pada setiap orang kafir 

yang lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Adapun 

beberapa riwayat yang menjelaskan maksud dari berlebih-lebihan diantaranya dari 

Yahya bin Abu Kaṡir yang mengatakan, “Barangsiapa yang membuat tiga macam 

makanan pada satu kali makan, maka sungguh dia telah melampaui batas.” Kemudian 

riwayat dari Juwaibir dari al-Ḍahhak, dia berkata, “Hużaifah berkata,‟Sesuatu yang 

paling kutakutkan terhadap umat ini adalah mereka lebih mengutamakan apa yang 

mereka lihat daripada apa yang mereka ketahuai.‟”
36 

 Wahbah al-Zuhaili menafsirkan maksud dari ayat tersebut ialah orang-orang 

takabur, menentang dan melampaui batas dalam hal kekufuran dan kemaksiatan serta 

lebih mendahulukan kehidupan dunia daripada urusan agama dan akhirat serta tidak 

mempersiapkan dan beramal untuk akhirat, maka neraka adalah tempat tinggalnya. 

                                                           
 

34Kementerian Agama RI, Al-Qur´an al-Karim: Terjemah Tajwid Warna, h. 584. 
 

35 Abu al-Fida‟ Imaduddīn Isma‟il bin „Umar bin Kaṡir al-Qurasyi al-Buṣrawi, Tafsīr al-
Qur‟an al-Aẓīm terj. Arif Rahman Hakim, dkk., Tafsir Ibnu Katsir Jilid 8, h. 395.  
 

36 Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anṣārīy al-Qurṭūbi, al-Jāmi‟u al-Aḥkām al-
Qur‟an, Jilid 20, h. 75. 
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Hal tersebut terjadi karena kecintaan yang berlebih terhadap hal duniawi merupakan 

awal dari setiap kesalahan. 

 Ayat diatas menjelaskan ancaman neraka jahīm bagi orang-orang yang 

melampaui batas dan lebih mengutamakan urusan duniawi. Olehnya itu Allah swt. 

melarang manusia untuk berlebih-lebihan dalam urusan dunia termasuk dalam 

pemanfaatan hasil bumi yang telah disediakan oleh-Nya untuk keberlangsungan 

hidup manusia di bumi ini. Manusia dianjurkan untuk menjalani kehidupan mereka 

didunia sesuai dengan ketentuan dan ketetapan Allah swt. Karena jika manusia 

berlebih-lebihan dalam menggunakan dan memanfaatkan apa yang telah disediakan 

oleh Allah swt., maka hal tersebut tentunya menyalahi ketentuan Allah swt. yang 

mengutus manusia yang ditugaskan untuk memakmurkan bumi. 

 Beberapa ayat diatas memiliki kaitan dengan upaya pelestarian hutan yang 

dilakukan oleh masyarakat adat Ammatoa. Seperti QS Hūd/11: 61 yang menjelaskan 

manusia diciptakan oleh Allah swt. untuk memakmurkan bumi yang dapat 

dimanfaatkan oleh mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Upaya pelestarian 

dan pemanfaatan hutan adat Ammatoa yang berdasar pada prinsip tallasa kamase-

masea termasuk upaya memakmurkan bumi. Dalam pemahaman masyarakat adat 

Ammatoa, tallasa kamase-masea merupakan suatu prinsip hidup sederhana dan 

bersahaja sehingga dalam menjalani kehidupan didunia ini masyarakat adat Ammatoa 

memasrahkan hidupnya kepada ketetapan Tu Rie‟a A‟ra‟na. QS Rūm/30: 19 

menjelaskan bahwa Allah swt. menciptakan alam semesta dari sesuatu yang tidak ada 

menjadi ada. Jadi dapat dipahami bahwa segala sesuatu yang dibutuhkan oleh 

manusia sudah disediakan oleh Allah swt. dibumi, manusia hanya diwajibkan untuk 

menjaga dan mengelolah apa yang diberikan kepadanya. Akan tetapi, dalam 
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menjalani kehidupan didunia ini manusia dilarang untuk berlebih-lebihan dan 

melampaui batas. Menurut QS al-Nāzi‟āt/79: 37-39 orang-orang yang berlebihan 

dalam urusan dunia dan melupakan kehidupan akhiratnya termasuk perilaku orang-

orang kafir yang akan ditempatkan di neraka jahīm. 

2. Tinjauan al-Qur’an terhadap Larangan (Kasipalli) Merusak Hutan dan 
Penerapan Sanksi Adat (Passala)   

 Larangan berbuat kerusakan di muka bumi telah diperintahkan oleh Allah 

swt. dalam QS al-A‟rāf/7: 56.  

ْْوَلَْتُـفْسِدُواْفِْالْرْضِْبَـعْدَْإِصْلَحِهَاْوَادْعُوهُْخَوْفاًْوَطَمَعًاْإِنَّْرَحَْْةَْاللَّوِْقَريِبٌْمِنَْالْمُحْسِنِيَْ
Terjemahannya: 

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) 
memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan 
diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat 
dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.37 

 Secara umum ayat tersebut melarang segala bentuk perbuatan yang dapat 

berpotensi mengakibatkan kerusakan diatas bumi ini. Karena pada dasarnya Allah 

swt. telah memperbaiki bumi ini dengan mengutus Rasul-Nya yang mengemban 

amanah menyeru kepada manusia untuk memperbaiki bumi. Upaya memperbaiki 

bumi dapat berupa penguatan sarana-sarana kehidupan, pertanian, industri, 

perdagangan, perbaikan akhlak, anjuran berbuat adil, musyawarah, kerja sama, dan 

saling menyayangi sesama makhluk.38 Bentuk-bentuk kerusakan yang dimaksud pada 

ayat diatas memiliki berbagai macam penafsiran seperi yang dikemukakan oleh al-

Dahhāk bahwa “Maknanya adalah janganlah kalian membuka penutup (penyumbat) 

air dan janganlah kalian menebang pohon.” Sedangkan al-Qusyairy berpendapat 

bahwa “Yang dimaksud (dengan kerusakan) adalah janganlah kalian berbuat 
                                                           

37Kementerian Agama RI, Al-Qur´an al-Karim: Terjemah Tajwid Warna, h. 158.   
38Wahbah al-Zuhaili, al-Tafsīr al-Munīr fī al-„Aqidah wa al-Syari‟ah wa al-Manhaj terj. 

Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Tafsir al-Munir: Akidah, Syari‟ah, dan Manhaj Jilid 4, h. 483.   
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kemusyrikan.” Ibnu Aṭiyyah berpendapat bahwa “Yang mengatakan seperti itu 

bermaksud mengatakan bahwa telah banyak terjadi kerusakan setelah dilakukan 

perbaikan besar-besaran.”
39  

 Menurut Ibnu Kaṡīr, Allah swt. melarang melakukan kerusakan di muka 

bumi karena memiliki dampak yang sangat besar bagi keberlangsungan kehidupan di 

dunia ini. Karena hal tersebut akan mengubah tatanan kehidupan yang telah ada serta 

akan menimbulkan dampak yang lebih berbahaya bagi kehidupan manusia. Oleh 

karena kerusakan yang dilakukan oleh manusia diatas muka bumi memiliki dampak 

yang sangat besar, Allah swt. melarang perbuatan tersebut. Larangan melakukan 

kerusakan diatas muka bumi akan mengakibatkan dosa bagi manusia yang 

mengabaikannya serta pahala (rahmat Allah swt.) bagi orang-orang yang 

meninggalkan semua larangan-Nya.  

 Seperti dalam firman Allah swt.  عًا َّ َوَطَ َخَىْفاً -Dan berdoalah kepada“ وَادْعُىُٖ

Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan).” 
 

Maksudnya adalah takut akan mendapatkan siksaan di sisi Allah swt. dan 

mengharapkan pahala yang banyak dari sisi-Nya, karena rahmat Allah swt. hanya 

diperuntukkan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan ََٓ حْغُِِٕ ُّ ٌْ َا َٓ ِِ َ َلشََِة  ِ َاللهَّ حَ َّ َسَحْ َّْ  إِ

“Sesungguhnya rahmat Allah swt. amat dekat kepada orang-orang yang berbuat 

baik.” Maksudnya adalah rahmat Allah swt. diperuntukkan bagi orang-orang yang 

berbuat baik dan mengikuti perintah-Nya serta meninggalkan larangan-Nya. Pada 

ayat ini Allah swt. menggunakan kata “ َْةَ لََ شِ ” dan bukan kata " ََْثح  karena kata "لشَِ

                                                           
39Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anṣārīy al-Qurṭūbi, al-Jāmi‟u al-Aḥkām al-

Qur‟an, Jilid 7, h. 537.  
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rahmat mengandung makna ṡawab (pahala) atau karena rahmat itu disandarkan 

kepada Allah swt.40  

 Larangan berbuat kerusakan diatas muka bumi mencakup seluruh aspek 

kehidupan manusia, karena pada dasarnya Allah swt. telah menyiapkan dan 

memperbaiki segala sesuatu yang diperuntukkan bagi manusia. Allah swt. melarang 

perbuatan yang dapat mengakibatkan kerusakan diatas muka bumi karena akan 

menimbulkan dampak yang sangat besar bagi keberlangsungan kehidupan di muka 

bumi. Ayat diatas memberikan ancaman bagi pelaku pengrusakan berupa ancaman 

siksaan di akhirat. 

 Di ayat lain Allah swt. menjelaskan ganjaran bagi orang-orang yang 

melakukan kerusakan di muka bumi berupa kekeringan dan kekurangan harta benda. 

Hal tersebut dijelaskan di dalam QS al-Rūm/30: 41 berikut ini. 

كَْسَبَتْْأيَْدِيْالنَّاسِْليُِذِيقَهُمْْبَـعْضَْالَّذِيْعَمِلُواْلَعَلَّهُمْْ ْوَالْبَحْرِْبِاَ ْيَـرْجِعُونَْظَهَرَْالْفَسَادُْفِْالْبـَري
Terjemahannya: 

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan 
tangan manusi, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari 
(akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).41 

 Kata َُاٌفغََذ dalam ayat diatas memiliki berbagai macam penafsiran dari ulama 

diantaranya Qatadah dan al-Suddi berkata, “َُاٌفغََذ adalah kemusyrikan. Ini adalah 

kerusakan paling besar.” Sedangkan Ibnu Abbas, Ikrimah dan Mujahid berpendapat 

bahwa kerusakan di daratan adalah pembunuhan anak Adam terhadap saudaranya 

yakni Qabil dan Habil. Sedangkan kerusakan dilaut adalah penguasa yang mengambil 

setiap kapal secara paksa. Ada pula yang berpendapat bahwa makna َُاٌفغََذ (kerusakan) 

adalah kekeringan, sedikitnya hasil tanaman, hilangnya berkah. Pendapat seperti ini 

                                                           
40Abu al-Fida‟ Imaduddīn Isma‟il bin „Umar bin Kaṡir al-Qurasyi al-Buṣrawi, Tafsīr al-

Qur‟an al-Aẓīm terj. Arif Rahman Hakim, dkk., Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3, h. 395.   
41Kementerian Agama RI, Al-Qur´an al-Karim: Terjemah Tajwid Warna, h. 409.  
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juga dikemukakan oleh Ibnu Abbas bahwa  kurangnya berkah pada pekerjaan hamba, 

agar mereka bertobat serta kerusakan di laut adalah habisnya hasil tangkapan ikan 

disebabkan oleh dosa-dosa anak Adam. Ada juga yang berpendapat bahwa maksud 

kerusakan di dalam ayat ini adalah tingginya harga dan sedikitnya pendapatan hidup. 

Selain itu, ada pula yang berpendapat bahwa maksud kerusakan disini adalah 

kemaksiatan, perampokan dan kezaliman, karena perbuatan tersebut menjadi 

penghalang untuk bercocok tanam, pembangunan dan perniagaan.42  

 Balasan yang diberikan oleh Allah swt. terhadap para pelaku pengrusakan 

diatas bumi ini ialah dengan memberikan mereka ujian agar mereka perpaling dari 

perbuatan buruknya. َا َتعَْضَ ُْ ٌََُِْزَُِمهَُ ََشَْجِعُى ُْ ٌَعٍَََّهُ ٍىُا ِّ َعَ ٌَّزٌِ   (supaya Allah merasakan 

kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali) 

yakni menguji mereka dengan kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan sebagai suatu 

ujian dari-Nya dan balasan atas perilaku mereka. ََْشَْجِعُى ُْ  (agar mereka kembali) ٌعٍَََّهُ

dari berbagai perilaku kemaksiatan.43 

 Pada umumnya maksud kerusakan yang terjadi diatas muka bumi pada ayat 

diatas merupakan bentuk ganjaran yang diberikan oleh Allah swt. kepada manusia. 

Balasan yang diberikan oleh Allah swt. kepada manusia berupa kekacauan serta 

hilangnya kedamaian dan ketentraman. Hal tersebut terjadi karena kemurkaan Allah 

swt. atas perilaku manusia yang mengabaikan perintah-Nya yaitu dengan banyak 

melakukan dosa kemaksiatan. Ganjaran tersebut diberikan oleh Allah swt kepada 

manusia diatas muka bumi sebagai bentuk peringatan supaya mereka menyadari dan 

meninggalkan kemaksiatan yang selama ini mereka lakukan. 

                                                           
42Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anṣārīy al-Qurṭūbi, al-Jāmi‟u al-Aḥkām al-

Qur‟an, Jilid 14, h. 95-96.  
43Abu al-Fida‟ Imaduddīn Isma‟il bin „Umar bin Kaṡir al-Qurasyi al-Buṣrawi, Tafsīr al-

Qur‟an al-Aẓīm terj. Arif Rahman Hakim, dkk., Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6, h. 380.   
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 Wahbah al-Zuhaili menafsirkan QS al-Rūm/30: 41 dengan mengatakan 

bahwa kerusakan, kekacauan dan penyimpangan telah muncul dimana-mana di alam 

ini, banyaknya kemudharatan, minimnya kemanfaatan, kekurangan hasil pertanian 

dan buah-buahan, banyaknya kematian, minimnya curah hujan, merebaknya 

kekeringan, paceklik, serta tanah yang tandus. Hal tersebut terjadi karena akibat dari 

kemaksiatan, kedurhakaan, dan dosa-dosa manusia seperti kekafiran, kezaliman, 

pelanggaran terhadap hal-hal yang semestinya dihormati, menentang dan memusuhi 

agama yang haq, hilangnya rasa kedekatan dengan Allah swt. baik dikala sendiri 

maupun ramai, pelanggaran terhadap hak-hak serta memakan harta orang lain tanpa 

hak dan dengan cara-cara yang tidak sah. Hal itu merupakan balasan atas perbuatan 

mereka agar mereka dapat merasakan dampak dari perilaku buruknya berupa 

kemaksiatan,kedurhakaan dan dosa-dosa. Karena itu, diharapkan kepada mereka akan 

menyadari kesalahan dan kemaksiatan mereka, kemudian meninggalkannya.44 

 Secara tidak langsung dua ayat diatas memiliki keterkaitan dengan konsep 

larangan merusak hutan adat Ammatoa yaitu nikasipalliakkangngi ammanrakia 

borong (dipantangkan untuk merusak hutan). Seperti yang disebutkan didalam QS al-

A‟rāf/7: 56 yang melarang manusia untuk melakukan kerusakan diatas muka bumi 

karena Allah swt. telah memperbaikinya. Merusak lingkungan hutan merupakan salah 

satu bentuk pengrusakan diatas muka bumi yang akan mendapatkan balasan siksa dari 

Allah swt. di akhirat dan murka-Nya di muka bumi. Hal tersebut disebutkan didalam 

QS al-Rūm/30: 41 yaitu manusia diberikan ganjaran oleh Allah swt. sebagai akibat 

dari perbuatannya diatas muka bumi. Balasan tersebut berupa kekeringan dan  

                                                           
44Wahbah al-Zuhaili, al-Tafsīr al-Munīr fī al-„Aqidah wa al-Syari‟ah wa al-Manhaj terj. 

Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Tafsir al-Munir: Akidah, Syari‟ah, dan Manhaj Jilid 11, h. 121.  
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kurangngya bahan pangan sehingga kedamaian dan ketentraman hilang dari muka 

bumi.
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BAB V 

PENUTUP 

 

A.  Kesimpulan 

1. Sistem pemeliharaan hutan adat Ammatoa didasarkan pada “pasang ri 

Kajang” yang menjadi pedoman masyarakat adat Ammatoa di desa Tana 

Towa dalam menjalani kehidupan didunia ini. Di dalam pasang  tersebut 

diatur berbagai macam tata kelola kehidupan masyarakat adat termasuk dalam 

melestarikan lingkungan sekitarnya terutama kawasan hutan adatnya. Pada 

prinsipnya Pasang merupakan suatu tata kelola kehidupan masyarakat adat 

Ammatoa yang tidak tertulis, akan tetapi bersifat baku (le‟ba‟) dan mengikat. 

2. Prinsip Tallasa kamase-masea merupakan bentuk kepasrahan diri terhadap 

kehendak Tu Rie‟a A‟ra‟na. Nilai tallasa kamase-masea melahirkan rasa 

kepedulian kepada sesama manusia dan lingkungan sekitarnya. Salah satu 

bentuk kepedulian kepada lingkungan sekitar tercermin dari aturan pasang 

yang melarang merusak kawasan hutan atau nikasipallikangngi ammanrakia 

borong. Kasipalli adalah pantangan atau larangan yang berlaku didalam 

kawasan adat Ammatoa, jika melanggar pantagan tersebut akan mendapatkan 

passala (sanksi) bagi pelakunya. 

3. QS Hūd/11: 61 menjelaskan bahwa manusia diciptakan oleh Allah swt. 

sebagai pemakmur bumi.  Perintah memakmurkan bumi merupakan perintah 

yang mengandung unsur-unsur ketauhidan didalamnya. Selain itu dalam QS 

al-A‟rāf/7: 56 Allah swt. melarang manusia untuk berbuat kerusakan di bumi 

setelah Ia memperbaikinya. Manusia diingatkan oleh Allah swt. untuk tidak 
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melakukan kerusakan di bumi, karena pada dasarnya manusia memiliki 

potensi untuk berbuat kerusakan di dalam mengelola bumi ini. Kerusakan 

yang terjadi diatas muka bumi akan mengakibatkan dampak yang buruk bagi 

kehidupan manusia di bumi. 

B. Implikasi dan Saran 

 Upaya mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan kearifan lokal suatu 

komunitas masyarakat sangat penting dilakukan sebagai salah satu usaha untuk 

mempertahankan kearifan lokal masyarakat tersebut. Selain itu, pengkajian terhadap 

suatu kearifan lokal masayarakat tertentu dapat memberikan perspektif baru bagi 

masayarakat umum. Perspektif baru tersebut dapat berupa pemahaman bagaiamana 

tinjauan al-Qur‟an terhadap suatu kaerifan lokal komunitas masayarakat tertentu. 

 Sama halnya dalam tulisan ini yang memuat kearifan lokal masyarakat adat 

Ammatoa dalam memelihara hutan adat mereka. Konsep pelestarian hutan adat 

Ammatoa telah dipesankan oleh leluhur mereka secara turun-temurun yang disebut 

sebagai “pasang ri Kajang”. Memang pada pelaksanaannya pemeliharan hutan adat 

Ammatoa tidak didasarkan pada al-Qur‟an, akan tetapi apa yang dilakukan oleh 

masyarakat adat Ammatoa dalam memelihara dan mengelola lingkungan hutannya 

termasuk upaya memakmurkan bumi (isti‟mār) sebagaimana yang disebutkan di 

dalam QS Hūd/11:61. 

 Dari skripsi ini tentunya masih banyak kekurangan yang perlu 

dikembangkan pada penelitian selanjutnya terutama yang berkaitan dengan 

pelestarian lingkungan hidup ataupun konsep kearifan lokal suatu komunitas 

masyarakat di Indoonesia serta bagaimana al-Qur‟an meninjau hal tersebut. Karena 

pada dasarnya masyarakat Indonesia pada umumnya memiliki banyak kearifan lokal 
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yang perlu dikaji lebih dalam kaitannya dengan al-Qur‟an. Dan pada khususnya 

tradisi-tradis kearifan lokal yang ada di Sulawesi Selatan termasuk kearifan lokal 

masyarakat adat Ammatoa Kajang masih perlu untuk dikaji kaitannya dengan al-

Qur‟am. 

 Olehnya itu, penulis mengharapkan tulisan ini dapat memberikan inspirasi 

kepada seluruh kalangan, khususnya kalangan akademisi untuk terus melakukan 

kajian terhadap al-Qur‟an dalam segala aspek. Karena hal tersebut dapat 

membuktikan kepada dunia bahwa kebenaran dan komprehensifitas Islam dan al-

Qur‟an yang rahmatan li al-„ālamīn dan ṣāliḥ li kulli zamān wa makān.  
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DAFTAR INFORMAN 
 

No Nama Informan Umur Pekerjaan Alamat Keterangan 

1 Ammatoa 73  Desa 

Tana Towa 

Pemimpin adat 

Ammatoa 

2 Salam 59 Kepala desa 

Tana Towa 

Desa 

Tana Towa 

 

3 Ni‟matullah 48 Wiraswasta  Desa 

Tana Towa 

Warga Desa 

Tana Towa 



 

 

PEDOMAN WAWANCARA 
 

 

Nama            : 

Pekerjaan      : 

Umur            : 

Hari/Tanggal : 

 Adapun wawancara terhadap informan sebagai berikut: 

1. Apa dasar sistem pemeliharaan hutan adat Ammatoa? 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................  

2. Bagaimana bentuk pasang yang terkait dengan pemeliharaan hutan adat 

ammatoa? 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................  

3. Apa saja larangan yang terkait dengan pemeliharaan hutan adat ammatoa? 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................  



 
 

 
 

4. Bagaimana bentuk sanksi yang diberlakukan kepada pelaku pengrusakan hutan? 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................  

 

 

  TTD Informan                                                                       TTD Peneliti 



 

 

LAMPIRAN 
 

 

Gambar 1: Wawancara dengan Informan Pak Salam 



 
 

 
 

 

Gambar 2: Wawancara dengan Informan Ni‟matullah 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Gambar 3, 4, dan 5: Potret bagian luar dari hutan adat Ammatoa 
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