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ABSTRAK 

Nama  : Karmila 

Nim  : 30400118030 

Judul : Peran Perempuan dalam Pengelolaan Hutan Adat  

                         di Desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang. 

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana Peran Perempuan dalam 
Pengelolaan Hutan Adat di Desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten 
Enrekang? Pokok masalah tersebut selanjutnya dibagi ke dalam beberapa 
submasalah atau pertanyaan penelitian, yaitu: 1) Bagaimana aturan-aturan dalam 
mengelola hutan adat? 2) Bagaimana peran perempuan dalam mengelola hutan 
adat?, 3) Bagaimana refleksi nilai Islam terhadap pengelolaan hutan? 

Jenis penelitian ini termasuk kualitatif dengan pendekatan penelitian yang 
digunakan adalah: Pendekatan sosiologis, pendekatan historis dan pendekatan 
teologis. Adapun sumber data penelitian ini adalah Tokoh adat dan perempuan adat. 
Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, 
wawancara dan dokumentasi. Kemudian teknik pengolahan dan analisis data 
dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: Reduksi data, penyajian data dan 
penarikan kesimpulan.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mengelola hutan adat 
terdapat aturan yaitu hutan adat hanya boleh dikelola oleh masyarakat yang berada 
dalam komunitas masyarakat adat, larangan memasuki dan mengelola bagian hutan 
yang dikeramatkan, dilarang menebang pohon pada kemiringan tertentu dan ketika 
mengambil satu batang pohon harus diganti dengan menanam kembali minimal tiga 
pohon. Peran perempuan dapat terlihat dari keterlibatan perempuan dalam 
pemungutan hasil hutan seperti kopi, keterlibatan perempuan dalam pemasaran 
hasil hutan serta keterlibatan perempuan dalam upaya perlindungan hutan. Refleksi 
nilai Islam terhadap pengelolaan hutan, bahwa Allah menciptakan manusia sebagai 
khalifa atau pemimpin untuk menjaga segala apa yang ada di langit dan di bumi 
termasuk hutan, sehingga dalam Islam manusia harus senantiasa menjaga, 
melindungi serta memanfaatkan hutan, tanpa membuat kerusakan di dalamnya. 

Implikasinya diharapkan kepada masyarakat agar tetap menaati aturan-
aturan dalam mengelola hutan adat, aturan yang dibuat sesuai dengan kearifan lokal 
yang ada dalam masyarakat adat, kemudian bagi perempuan diharap agar tetap 
berperan dalam mengelola hutan adat. Serta diharapkan agar masyarakat tetap 
menjaga sumber daya alam termasuk hutan dengan mengelola dengan baik, bukan 
malah merusak apa yang ada di langit dan bumi termasuk hutan.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Masalah 

Allah swt. telah banyak memberikan anugerah serta karunia dengan 

menciptakan alam dan seisinya, dengan menyediakan sumber daya alam yang 

melimpah sehingga kini mampu dirasakan manfaatnya oleh banyak orang. Salah 

satu sumber daya alam yang saat ini ada yaitu hutan. Indonesia merupakan negara 

yang menyimpan banyak keindahan dan kekayaan alam yang terdiri dari begitu 

luasnya pantai, gunung, pulau serta hutan belantara.  

Hutan merupakan kekayaan yang memberikan manfaat bagi ummat 

manusia yang wajib disyukuri, dikelola, dimanfaatkan dan dijaga kelesteriannya 

agar manfaatnya dapat terus dirasakan. Hutan dapat mempengaruhi keadaan iklim 

dan lingkungannya, sebab hutan merupakan tempat tumbuhnya pohon-pohon yang 

memiliki kerapatan. Disebutkan dalam undang-undang nomor 5 tahun 1967 bahwa 

ketetapan penting kehutanan menyebutkan bahwa hutan ialah suatu tempat yang 

luas yang di dalamnya tumbuh pepohonan, semua itu diakui pemerintah sebagai 

hutan.1 

Informasi tentang perkiraan bahwa hutan dunia akan hilang pada tahun 2030 

jika kebiasaan penebangan hutan masih terus berlanjut. Dunia harus sadar dan siap 

kehilangan 80% ruang hijaunya, pada tahun 2030, sekitar 170 hektar hutan akan 

hilang. Menurut Rodney Taylor, direktur program hutan Internasional WWF, 

beranggapan bahwa perlu ditingkatkan sumber daya manusia agar menciptakan 

ekonomi hijau yang baru, pintar dan pandai dalam memanfaatkan hutan serta 

                                                           
1Mohammad Kusyanto, “Kajian Hutan Kota dalam Pengembangan Kota Demak” Jurnal 

Teknik UNISFAT, Vol 8. No 1, 2012, h. 54. 
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mampu mengembalikan kegunaan hutan. Dunia akan kehilangan paru-parunya 

ketika hal ini tidak diperhatikan, karena hutan adalah paru-paru dunia.2 

Hukum adat hadir untuk melindungi dan juga melestarikan hutan adat dan 

lingkungannya. Hutan adat dalam undang-undang nomor 41 tahun 1999 pasal 1 

ayat (5) bahwa hutan adat merupakan hutan negara yang berada di dalam kawasan 

masyarakat hukum adat. Hutan adat ialah hutan negara yang tidak dibebani hak, 

hukum adat sebagai hukum negara secara hukum akan menjadikan hutan adat yang 

telah dikuasai secara turun temurun akan berubah hak dan pengelolaannya oleh 

masyarakat hukum adat.3 Pasal 18B ayat (2) menyatakan Negara mengakui dan 

menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak 

tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat 

dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur di dalam undang-

undang. 4 

Masyarakat adat memiliki pengetahuan secara turun-temurun dalam 

memelihara dan memanfaatkan sumber daya hutan yang ada disekitar tempat 

tinggal mereka.5 Kehadiran masyarakat adat penting dalam terciptanya kelestarian 

hutan karena masyarakat adat memiliki peraturan-peraturan terkait dalam 

mengelola hutan adatnya. Masyarakat adat memberi pembatasan-pembatasan 

wilayah kelola serta masyarakat adat berhak untuk mengelola dan memanfaatkan 

                                                           

2Rizki Tri Prasetio, Endang Ripandi, “Optimalisasi Klasifikasi Jenis Hutan Menggunakan 

Deep Learning Berbasis Selection”, Jurnal Informatika, Vol 6. No 1, 2019, h. 100-101. 

3Septya Hanung Surya Dewi, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, “Kedudukan dan 
Perlindungan Masyarakat Adat dalam Mendiami Hutan Adat”, Jurnal Legislatif, Vol 4. No 1, 2020, 
h. 81. 

4Tody Sasmita dan Aminatun Zuebaedah, Difabel Perempuan dalam Masyarakat Adat, 
(Yogyakarta: Lembaga Sabda, 2017), h. 13. 

5Rushestiana Pratiwi, Tb Unu Nitibaskara, “Kelembagaan Masyarakat dalam Pengelolaan 

Hutan Adat”, Jurnal Belantara Vol 2. No 1, 2019, h. 62. 



3 
 

 
 

hasil hutan adat demi kesejahteraan hidup masyarakat adat baik itu laki-laki 

maupun perempuan.  

Menurut Eka Widodo Soegiri klasifikasi pembagian hutan dalam konteks 

kehutanan secara nasional terbagi atas tiga yakni hutan lindung, hutan konservasi 

dan hutan produksi, dalam komunitas masyarakat adat hutan itu masuk semua, 

bagaimana menciptakan harmonisasi di dalamnya.6 Posisi keberadaan hutan adat 

yang ada di Desa Ledan berada di lereng gunung sehingga memberikan batasan 

kepada masyarakat dalam mengelola hutan adat, seperti pemilihan lokasi bagian 

hutan yang dapat dikelola. Pemilihan lokasi bagian hutan yang dapat dikelola 

merupakan upaya untuk mencegar tanah longsor, sesuai dengan kesepakatan ketua 

adat dan masyarakat adat sebagai orang yang diberi tanggung jawab mengelola 

hutan, dengan menggunakan aturan adat yang berlaku di Desa Ledan. 

Hutan adat yang ada di Desa Ledan, selain merupakan hutan yang ditempati 

tumbuhnya pepohonan yang rimbun juga terdapat bagian hutan adat yang dikelola 

dan dimanfaatkan oleh masyarakat adat untuk menanam tumbuhan produktif seperti 

tumbuhan cengkeh dan kopi. Tumbuhan kopi merupakan salah satu tumbuhan yang 

ditanam di dalam hutan adat yang pengelolaannya dilakukan oleh kelompok 

perempuan adat, posisi keberadaan bagian hutan yang ditanam tumbuhan kopi 

berada di bagian bawah yang memang bagian hutan yang layak untuk dikelola 

sehingga bagian tersebut tidak sulit dijangkau dan dikelola oleh kelompok 

perempuan adat. 

Keterlibatan perempuan dalam pengelolaan hutan masih terbatas, 

keikutsertaan perempuan dalam mengelola hutan lebih rendah dari pada laki-laki 

meskipun keduanya sama-sama memanfaatkan dan mengelola sumber daya yakni 

                                                           
6Kearifan Lokal Memelihara Hutan Adat, “Mata Indonesia. 

https://www.youtobe.com/user/antaratv (5 Maret 2022). 
 

https://www.youtobe.com/user/antaratv%20(5
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hutan.7 Norma dan persepsi sosial telah membedakan peran dan ruang sosial sesuai 

gender dalam keikutsertaan perempuan dalam pengelolaan hutan dan membatasi 

perempuan dalam komunitas. Perempuan cenderung memegang peranan domestik 

dalam rumah tangga, sementara pengelolaan hutan identik dengan ranah pablik 

yang didominasi laki-laki.8 Adanya jaminan tentang persamaan laki-laki dan 

perempuan dalam menikmati hah-hak sosial, ekonomi dan budaya yang tercantum 

di dalam pasal 3 kovenan ekosob, dan juga terdapat di dalam pasal 6 kovenan 

ekosob yang mengakui hak atas pekerjaan termasuk hak setiap manusia terhadap 

kesempatan dalam mendapatkan penghasilan melalui pekerjaan yang dipilih 

ataukah diterimanya secara bebas.9 

Terlibatnya masyarakat akan menimbulkan perbedan, terutama perbedan 

gender. Laki-laki dan perempuan memiliki peran dan tanggung jawab yang 

beragam dalam pengelolaan hutan, termasuk di dalamnya menentukan pekerjaan 

dan kegiatan yang harus diselesaikan seperti tata kelola kawasan dan tata kelola 

usaha. Peran perempuan dalam mengelola sumber daya hutan selama ini belum 

diakui secara jelas dan posisi perempuan dalam pengelolan hutan masih dianggap 

kurang memadai.10 

Berbeda di Desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang, 

terdapat kelompok perempuan adat yang ikut serta dalam pengelolaan hutan adat. 

Meskipun diketahui pengelolaan hutan identik dengan pekerjaan laki-laki, namun 

tidak ada larangan bagi perempuan untuk turut serta dalam mengelola hutan adat di 

                                                           
7Septriani Frisca dkk, Partisipasi Perempuan dalam Hutan Adat: Studi Kasus di Sumatra 

Selatan & Riau, (Jakarta: WRI Indonesia, 2021), h. 1. 

8Septiani Friska dkk, Partisipasi Perempuan dalam Hutan Adat: Studi Kasus di Sumatra 
Selatan & Riau, h. 2. 

9Arimbi Heroepoetri dkk, Inkuiri Nasional Komnas Ham: Pelanggaran Hak Perempuan 
Adat dalam Pengelolaan Kehutanan, (Jakarta: 2016), h. 29. 

10Septiani Friska dkk, Partisipasi Perempuan dalam Hutan Adat: Studi Kasus di Sumatra 
Selatan & Riau, h.1. 
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Desa Ledan. Justru perempuan di Desa Ledan diberikan ruang untuk ikut serta 

dalam pengelolaan hutan adat dan membentuk suatu kelompok perempuan adat 

yang ikut andil mengelola hutan adat sampai mengelola hasil hutan adat.  

Perempuan adalah masyarakat.11 Perempuan sama dengan laki-laki 

memiliki hak dan kewajiban yang sama, tidak ada perbedaan dengannya, laki-laki 

berhak untuk hidup bahagia, begitupun dengan perempuan. Mereka sama-sama 

memiliki tempat dalam masyarakat. Terdapat di dalam QS Al ‘Hujurat/49:13, yang 

menjelaskan bahwa di dalam Islam tidak ada perbedaan antara laki-laki dan 

perempuan tidak ada perbedaan derajat antara keduanya, sehingga dijelaskan dalam 

QS Al ‘Hujurat/49:13. 

نْثٰى 
ُ
ا رٍ وَّ

َ
نْ ذكَ مْ م ِ

ُ
قْنٰك

َ
يُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَل

َ
 يٰٓا

ُ
نٰك
ْ
 لِتَعَارَفُوْاۚ  وَجَعَل

َ
قَبَاۤىِٕل مْ شُعُوْباً وَّ

َ عَلِيْمٌ خَبِيْ  مْۗ اِنَّ اللّٰه
ُ
تْقٰىك

َ
ِ ا مْ عِنْدَ اللّٰه

ُ
رَمَك

ْ
ك
َ
 رٌ اِنَّ ا

Terjemahnya:  

Wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-
laki dan seorang perempuan dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan 
bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia 
diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, 
Allah maha mengetahui, maha teliti.12 

Quraish Shihab dalam ayat ini menafsirkan bahwa semua manusia derajat 

kemanusiaanya sama disisi Allah swt. tidak ada perbedaan suku antara satu dengan 

yang lainnya. Tidak ada juga perbedaan pada nilai kemanusiaan antara laki-laki dan 

perempuan karena semua diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang 

perempuan.13 Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa semua manusia 

memiliki derajat kemanusian yang sama dihadapan Allah swt. tidak ada yang 

                                                           

11M. Quraish Shihab, Perempuan, (Tangerang: Lentera Hati, 2018), h. 383. 

12Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: Syamil Qur’an, 2012), 

h.517. 
13Muhammad Subki, dll, “Penafsiran QS. Al-Hujurat Ayat 13 Tentang Kesetaraan Gender 

dalam al-Qur’an Menurut Quraish Shihab dan Sayyid Quthb”, Jurnal Ilmu al-Qur’an dan Tafsir” 

Vol 4. No 1, 2021, h.18. 
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membedakan satu suku dengan yang lainnya, tidak juga berbeda pada nilai 

kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan karena tidak ada yang tinggi dan 

rendah melainkan setara. Oleh sebab itu, pembeda seseorang hanyalah takwanya 

kepada Allah swt. sehingga dari firman Allah di atas dapat dipahami bahwasanya 

perempuan juga mampu dalam melaksanakan pekerjaan diluar rumah, seperti 

halnya ikut mengambil peran dalam mengelola hutan. 

Berdasarkan dari latar belakang di atas, peneliti ingin mengetahui lebih 

lanjut peran perempuan dalam pengelolaan hutan adat yang ada di Desa Ledan. 

Sehingga peneliti meneliti lebih jauh dan mengambil judul tentang “Peran 

Perempuan dalam Pengelolaan Hutan Adat di Desa Ledan Kecamatan Buntu 

Batu Kabupaten Enrekang”. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian  

Penelitian ini difokuskan dengan melihat aturan-aturan dalam mengelola 

hutan adat dan melihat peran perempuan dalam mengelola hutan adat serta ingin 

mengetahui refleksi nilai Islam terhadap pengelolaan hutan, di Desa Ledan 

Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang. 

2. Deskripsi Fokus  

a. Peran perempuan 

Peran adalah keikutsertaan atau keterlibatan perempuan dalam menjalankan 

aktivitas. Peran adalah pola tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang 

memiliki status tertentu. Peran adalah tugas yang harus dijalankan oleh suatu 

lembaga atau organisasi biasanya diatur dalam ketetapan yang merupakan fungsi 

dari lembaga tersebut. Penelitian ini difokuskan dengan melihat peran perempuan 

dalam mengelola hutan adat serta difokuskan pada perempuan yang turut serta 
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dalam mengelola hutan adat di Desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten 

Enrekang. 

b. Pengelolaan hutan adat 

Hutan adat merupakan hutan yang ada di wilayah adat, hutan adat menjadi 

salah satu kekayaan penting bagi masyarakat adat untuk menjamin kesejahteraan 

hidupnya. Pengelolaan hutan merupakan kegiatan kehutanan yang mencakup aspek 

terkait dengan pemanfaatan hutan, mulai dari pengelolaan hutan sampai pada 

pemanfaatan hasil hutan. Fokus penelitian ini ingin melihat peran perempuan dalam 

mengelola kopi yang merupakan salah satu tumbuhan yang ditanam di dalam 

kawasan hutan adat yang ada di Desa Ledan. 

C. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini berdasarkan dari fokus 

penelitian dan deskripsi fokus di atas adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana aturan-aturan dalam mengelola hutan adat di Desa Ledan 

Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang? 

2. Bagaimana peran perempuan dalam mengelola hutan adat di Desa Ledan 

Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang? 

3. Bagaimana refleksi nilai Islam terhadap pengelolaan hutan? 

D. Kajian Pustaka 

Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu peneliti melakukan kajian 

pustaka dengan tujuan agar membantu peneliti dalam melakukan penelitian, kajian 

pustaka akan membantu peneliti dalam membedakan aspek mana yang belum 

diungkap oleh peneliti sebelumnya dan apa yang menjadi ciri khas dari penelitian 

yang akan dilakukan oleh peneliti. Adapun beberapa reverensi yang peneliti 

temukan yakni sebagai berikut:  
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1. Penelitian yang dilakukan oleh Surya Aspita pada bulan Agustus 2021, yang 

meneliti tentang Peran Perempuan dalam Pengelolaan Hutan Bersama 

Masyarakat di Desa Mekar Mandiri Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten 

Sintang, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian 

kuantitatif (Survei Kuesioner dan wawancara). Hasil yang ditemukan bahwa 

tidak ada penilaian perempuan tentang pengelolaan hutan rendah seputar 

pengelolaan hutan, hal tersebut menggambarkan bahwa masyarakat desa 

sekitar, walaupun tingkat pendidikan perempuan rendah akan tetapi 

perempuan telah memahami pentingnya keberadaan hutan di desa mereka.  

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan fokus yang diteliti 

yakni peran perempuan. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Surya 

Aspita di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, terdapat pada 

metode penelitian yang dilakukan, dimana penelitian di atas menggunakan 

metode penelitian kuantitatif, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti menggunakan metode kualitatif. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Winda Pratiwi, Markum dan Budhy 

Setiawan pada bulan Februari sampai Maret 2018. yang meneliti tentang 

Peran Perempuan dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan, Dongo Baru 

Kabupaten Lombok Timur. Hasil yang ditemukan bahwa dapat dilihat 

tingkat keterlibatan perempuan dalam kegiatan tata kelola kawasan 

sebagian besar adalah kurang terlibat. Hal ini disebabkan karena disetiap 

proses pada kegiatan tata kelola kawasan, masih didominasi oleh laki-laki. 

Jika dilihat disetiap kegiatan pada tata kelola kawasan, terlihat peran 

perempuan memang tinggi, namun setelah dilakukan perhitungan skor, 

sebagian besar perempuan bisa dikatakan kurang terlibat karena pada setiap 

kegiatan, seperti pada proses penanaman, menyabut rumput, membersihkan 
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lahan, menggemburkan tanah adalah kegiatan yang memang dilakukan 

perempuan, tapi skor untuk keterlibatannya rendah karena masih didominasi 

oleh laki-laki. Begitupun pula pada kegiatan penanaman, pemupukan, 

pengendalian hama, pemanenan dan pengangkutan hasil, tingkat 

keterlibatannya masih didominasi oleh laki-laki.  

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan fokus yang diteliti 

yakni peran perempuan. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Windah 

Pratiwi dan kawan-kawannya di atas dengan penelitian yang akan dilakukan 

oleh peneliti yakni terletak pada judul pembahasan, dimana penelitian di 

atas mencari tahu bagaimana peran perempuan dalam pengelolaan hutan 

kemasyarakatan sedangkan peneliti ingin mengetahui lebih lanjut tentang 

bagaimana peran perempuan dalam pengelolaan hutan adat. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Didik Sutrisno, Silvi Nur Oktalina, S. Hut, 

M. Si yang berjudul Peran Perempuan dalam Pengelolaan Hutan Rakyat, 

hasil yang ditemukan adalah bahwa pola aktivitas perempuan di Dukuh 

Kacema dalam aktivitas produktif dan sosial kurang mendominasi, aktivitas 

tersebut cenderung dilakukan bersama-sama. Perempuan lebih 

mendominasi dalam aktivitas reproduktif.  

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan fokus yang diteliti 

yakni peran perempuan. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Didik 

Sutrisno dan kawan-kawannya di atas dengan penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti yakni terletak juga pada judul penelitian. Dimana 

penelitian di atas berfokus pada bagaimana peran perempuan dalam 

pengelolaan hutan rakyat, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh 

peneliti yakni bagaimana peran perempuan dalam mengelola hutan adat. 
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4. Penelitian yang dilakukan oleh Diana Kusuma Dewi, Bowo Dwi Siswoko, 

S. Hut, M.A. dengan judul Peran Perempuan dalam Pengelolaan Hutan 

Rakyat di Dusun Kedungpoh Lor Desa Kedungpoh Kecamatan Nglipar 

Kabupaten Gunungkidul. Hasil yang ditemukan bahwa peran perempuan 

dalam pengelolaan hutan rakyat di Dusun Kedungpoh Lor adalah mengolah 

tanah, pembersihan areal, penyiapan bibit, pembuatan lubang tanam, 

pemupukan, penyulaman, pendangiran, pembersihan lubang tanam, 

pemupukan, pemberantasan hama, pemanenan dan pemasaran.  

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan fokus yang diteliti 

yakni peran perempuan. Penelitian yang dilakukan oleh Diana Kusuma 

Dewi dan kawan-kawannya di atas memiliki perbedaan dengan penelitian 

yang akan dilakukan oleh peneliti yakni terletak pada judul, dimana 

penelitian di atas mengambil judul peran perempuan dalam pengelolaan 

hutan rakyat, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yakni 

peran perempuan dalam pengelolaan hutan adat. 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui aturan-aturan dalam mengelola hutan adat di Desa Ledan 

Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang 

b. Untuk mengetahui peran perempuan dalam mengelola hutan adat di Desa Ledan 

Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang 

c. Untuk mengetahui refleksi nilai Islam terhadap pengelolaan hutan 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 
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a. Secara praktis, penelitian ini mampu menyediakan informasi yang penting 

kepada pembaca dan juga masyarakat yang ada di Kabupaten Enrekang 

bilkhusus masyarakat di Desa Ledan Kecamatan Buntu Batu agar lebih 

mengenal dan memberikan pengetahun tentang bagaimana aturan-aturan dalam 

mengelola hutan adat. 

b. Secara teori, penelitian ini memberikan banyak referensi khususnya pada 

jurusan Sosiologi Agama yang dapat menjadi landasan dan pengetahuan baru 

tentang bagaimana peran perempuan dalam pengelolaan hutan adat. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Peran Perempuan 

Penulis menggunakan teori peranan (role theory), untuk melihat kedudukan 

dan peran perempuan. Peran itu sendiri diartikan sebagai keikutsertaan atau 

keterlibatan seseorang dalam melakukan aktivitas1. Menurut Soerjono Sukanto 

peran role merupakan proses dinamis sebuah kedudukan (status). Apabila 

seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, 

maka dia telah menjalankan suatu peranan tertentu.2 

Menurut harton dan hunt, peran adalah perilaku yang diharapkan dari 

seseorang yang memiliki suatu status. Berbagai peran yang tergabung dan terkait 

pada suatu status ini oleh Merton dinamakan perangkat peran, dalam kerangka 

besar organisasi masyarakat atau yang disebut sebagai struktur sosial ditentukan 

oleh hakikat dari peran-peran tersebut, hubungan antara peran-peran tersebut serta 

distribusi sumber daya yang langka diantara orang-orang yang memainkannya.3 

Menurut Levinson, bahwa peranan itu mencakup tiga hal: 

1. Peranan yang meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau 

tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan 

rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam 

kehidupan kemasyarakatan.  

2. Peranan merupakan suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh 

individu dalam masyarakat sebagai organisasi.  

                                                           

1Imam Muhsin dan Imam Nawawi, Islam Lokal, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 
2021), h. 22. 

2Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: PT Rajawali, 1986), h. 220. 

3Davud Berry, Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi (Jakarta: Rajawali, 1981), h.41. 
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3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai peri kelakuan individu yang penting 

bagi struktur sosial masyarakat.4 

Menurut J. Dwi Narwoko dan Bagong, peran sosial pada suatu masyarakat 

bisa diklasifikasikan dengan berbagai bentuk berdasarkan dari beraneka ragam 

perspektif, sesuai dengan penerapannya, peranan sosial tersebut dapat 

dikelompokkan sebagai berikut: 

a. Peran yang diinginkan ialah suatu bentuk ideal dalam pelaksanaan suatu peran 

yang berdasarkan pendapat masyarakat. Masyarakat menghendaki peranan 

yang diinginkan dilaksanakan secermat-cermatnya dalam peranan ini tidak bisa 

ditawar serta sesuai dengan yang telah disepakati. Peran yang dimaksut ialah 

peranan protokoler, diplomatik, peranan hakim, ataupun lainnya. 

b. Peran yang disesuaikan adalah cara sebagaimana peranan itu dilaksanakan dan 

pelaksanaanya lebih baik serta bisa disesuaikan berdasarkan susunan dan 

kondisinya. Peranan yang sudah disesuaikan bisa jadi belum sesuai dengan 

keadaan tempat namun, kekurangannya tersebut bisa dianggap bisa bagi 

masyarakat.5 

Menurut Soerjono Soekanto dalam buku Suriani, peranan merupakan aspek 

dinamis dari kedudukan, yaitu seseorang yang melaksanakan hak-hak dan 

kewajibannya. Suatu peranan mencakup: 

Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau 

tempat seseorang dalam masyarakat. 

1) Peranan merupakan suatu konsep perihal apa yang dilakukan oleh 

individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 

                                                           

4Wahyuni, Pengantar Sosiologi, (Samata: Carabaca, 2018). h. 133-134. 

5J. Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, Sosiolog Teks Pengantar dan Terapan (Jakarta: 
Kencana, 2006), h. 160. 
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2) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting 

bagi   status sosial.6 

Perempuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perempuan 

diartikan sebagai seorang manusia yang memiliki puki (alat kelamin), dapat 

menstuasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui.7 Perempuan adalah bagian dari 

masyarakat yang juga memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki, 

mereka berhak melakukan apapun sesuai yang diinginkan dengan tetap 

memperhatikan sebab akibat dari hal yang dilakukan. Berdasarkan perspektif 

sejarah, terutama pada masa kebodohan, perempuan merupakan orang yang selalu 

terbelakang. Perempuan tidak memiliki kemampuan untuk keluar dari penindasan, 

mereka tidak terlalu dihargai layaknya laki-laki, terutama yang berkaitan tentang 

produktifitas ekonomi dan seksualitas, namun kenyataannya, penindasan ini 

dialami perempuan di dalam keluarganya atau orang-orang sekitanya sendiri.8 

Berbeda dengan saat ini karena laki-laki mampu dalam melaksanakan peran 

sebagai laki-laki seperti halnya dalam rumah tangga, laki-laki memiliki peran 

sebagai suami untuk menjaga dan bertanggung jawab terhadap istrinya termasuk 

dalam hal memberi nafka. Begitu pula dengan perempuan, perempuan juga 

memiliki peran sebagai istri untuk melayani suami dan menjaga anak-anaknya, 

namun perempuan saat ini tidak lagi dibatasi untuk ikut serta dalam pekerjaan-

pekerjaan yang ada di luar rumah perempuan berhak untuk bekerja dalam 

membantu perekonomian keluarganya. 

 

 

                                                           

6Suriani, Sosiologi Pedesaan, (Samata: Cara Baca 2014), h. 99. 

7Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka), 2002, h. 856. 

8Salma Intan, ‘’Kedudukan Perempuan dalam Domestik dan Publik Perspektif Jender: 

Suatu Analisis Berdasarkan Normatifisme Islam’’, Jurnal Politik Profetik, Vol 3. No 1, 2014, h. 1. 
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1. Feminisme 

Feminisme secara Bahasa Latin yakni femmina yang artinya perempuan. 

Feminitas dan maskulinitas dalam arti sosial (gender) dan psikologis harus 

dibedakan dengan istilah male (laki-laki) dan famale (perempuan) dalam arti 

biologis (sex/jenis kelamin). Kata feminisme seringkali diartikan sebagai sebuah 

gerakan sosial bagi kaum feminisme. Feminisme menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) adalah gerakan wanita yang menuntut persamaan hak 

sepenuhnya antara kaum pria dan wanita.9 

Feminisme sebagai gerakan awalnya berangkat dari asumsi bahwa kaum 

perempuan pada dasarnya ditindas dan diekspolitasi, sekaligus usaha untuk 

mengahiri penindasan dan eksploitasi tersebut. Feminisme bukanlah perjuangan 

emansipasi perempuan dihadapan kaum laki-laki saja, karena mereka juga sadar 

bahwa laki-laki (terutama kelas proletar) juga mengalami penderitaan yang 

diakibatkan oleh dominasi, eksploitasi, serta represi dari sistem bagi perempuan 

maupun laki-laki. Hakikat feminisme adalah gerakan transformasi sosial dalam arti 

tidak melulu memperjuangkan soal perempuan berkala. 10 

Post feminisme beranjak dari asumsi bahwa laki-laki dan perempuan pada 

dasarnya memang berbeda, sehingga konsep kesamaan, kesetaraan yang menjadi 

agenda perjuangan feminisme modern dianggap tidak relevan lagi digunakan. 

Gerakan postfeminisme terkadang dianggap sebagai gerakan anti feminisme, 

karena menganggap bahwa penindasan pathriarkis dan imperalis merupakan 

pengalaman universal yang dialami seluruh perempuan di dunia. Hal tersebut 

terjadi karena realitanya, perempuan tersebar dalam berbagai kelas sosial, 

                                                           

9Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: balai 
pustaka, 1989), h. 241. 

10Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, (Yogyakarta: Insist Press, 
2020), h. 81. 
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kelompok ras, etnis, komunitas tertentu sebagai faktor determinan dalam perilaku-

perilaku sosial.11 

Aliran-aliran dalam feminisme 

a. Feminisme Liberal 

Feminisme liberal adalah sebuah perkembangan dalam filsafat feminisme yang 

didasari oleh mazhab kebebasan dalam pemikiran politik yang menekankan 

perlu adanya sikap rasional dan kebebasan manusia 

b. Feminisme Marxis 

Kehadiran feminisme Marxis yang dilandasi oleh teori Engel yang beranggapan 

kemunduran perempuan terjadi disebabkan oleh kebebasan individual dan 

kapitalisme sehingga properti itu hanya beredar dikalangan tertentu, khususnya 

laki-laki 

c. Feminisme Sosialis  

Aliran ini berpendapat bahwa kebebasan dari ketergantungan ekonomi dari 

lelaki adalah sayarat mutlak untuk kebebasan perempuan 

d. Feminisme Eksistensialis 

Kelompok ini berargumen bahwa perempuan selalu diturunkan sebagai sosok 

kedua, tidak signifikan dan posisisnya tidak penting dibandingkan laki-laki 

e. Feminisme Radikal 

Kelompok ini sesungguhnya anti tesis dari dua kelompok sebelumnya, yaitu 

Liberal dan Marxis yang dianggap belum mampu memberi obat untuk 

menyelesaikan masalah di atas secara tuntas 

 

 

 

                                                           
11Nila Sastrawati, Laki-Laki dan Perempuan Identitas yang Berbeda: Analisis Gender dan 

Politik Perspektif Post-Feminisme, (Makassar: Alauddin Press, 2018), h. 76. 
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f. Feminisme Psikoanalitik 

Feminisme psikoanalitik menekankan bahwa, kultur patriarki adalah akar 

permasalahan yang menentukan identitas perempuan dan menjadikannya pada 

posisi pasif, menderita dan narsis 

g. Feminisme Postmodern 

Feminisme ini adalah penolakan dikotomi diantara indentitas lelaki dan 

perempuan 

h. Feminisme Gender 

Secara umum aliran ini sejalan dengan feminisme radikal yang berupaya 

menghapuskan reproduksi biologi dan keluarga biologi serta berpendapat 

bahwa pernikahan heteroseksual dan menjadi ibu adalah tindakan politik 

i. Feminisme Multikulturalisme dan Global 

Feminisme ini menolak kebijakan di negara-negar tertentu yang bisa berdampak 

pada pemarjinalan perempuan di negara lain harus ditolak, seperti kebijakan 

negara-negara maju dalam menjalankan kebijakan negaranya yang dapat 

merugikan perempuan di negara lain harus dihentikan 

j. Eko-feminisme 

Aliran ini dianggap sebagai gerakan kontemporer dalam gerakan feminisme 

yang memandang hubungan lelaki dan perempuan dalam bentuk 

kecenderungan manusia untu mendominasi alam.12 

2. Peran Perempuan 

Kehidupan masyarakat Islam, perempuan menempati kedudukan penting 

yang tidak pernah terjadi sebelunya. Tidak ada undang-uandang atau aturan 

manusia sebelum Islam yang memberikan hak-hak kepada perempuan, seperti yang 

diberikan Islam. Hal itu disebabkan karena Islam datang membawa prinsip 
                                                           

12Saidul Amin, Filsafat Feminisme: Studi Kritis Gerakan Pembaruan Perempuan di Dunia 
Brata dan Islam, (Pekanbaru: CV Mulia Indah Kemala, 2015), h 80-94. 
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persamaan diantara seluruh manusia. Tidak ada perbedaan antara satu individu 

dengan individu lain. Seperti dijelaskan di dalam QS An ‘Nisa/4:1 yang berbunyi. 

نْ نَّفْسٍ وَّ  مْ م ِ
ُ
قَك
َ
ذِيْ خَل

َّ
مُ ال

ُ
يُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّك

َ
قَ يٰٓا

َ
خَل مِنْهَا زَوْجَهَا احِدَةٍ وَّ

ذِ 
َّ
َ ال نِسَاۤءًۚ  وَاتَّقُوا اللّٰه ثِيْرًا وَّ

َ
ا ك

ً
رْحَامَۗ  اِنَّ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَال

َ
ا
ْ
وْنَ بِهٖ وَال

ُ
يْ تَسَاۤءَل

مْ رَقِيْبًا
ُ
يْك
َ
انَ عَل

َ
َ ك    اللّٰه

Terjemahnya: 

Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan 
kamu dari diri yang satu (Adam). Dan (Allah) menciptakan pasangannya 
(Hawa) darinya dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki 
dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan 
nama-nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan, 
sungguh Allah selalu menjaga dan mengawasimu.13 

Tidak ada perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan, sebab sebagian 

mereka berasal dari sebagian yang lain, laki-laki dari perempuan dan perempuan 

dari laki-laki. Tidak ada perbedaan diantara mereka dalam hal esensi alami.14 

Adapun beberapa peran perempuan: 

a. Peran reproduksi (peran kodrati) 

Pekerjaan yang disangkut pautkan dengan kerumahtanggaan merupakan 

kuadrat perempuan yang mengarah ke aspek biologis. Peran ini perempuan 

yang melahirkan, menyusui dan hal itu tidak dapat diubah sehingga menjadi 

kuadrat bagi seorang perempuan 

b. Peran produktif (peran ekonomi) 

Peran ini merupakan peran yang dapat dilakukan oleh laki-laki maupun 

perempuan. Ketika perempuan juga ingin melakukan dan mengerjakannya 

maka tidak menjadi masalah, namun sebenarnya peran ini lebih unggul 

dilakukan oleh laki-laki 

                                                           

13Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya. h. 77. 

14Ikhwan Fauzi, Perempuan dan Kekuasaan, (Batavia: Sinar Grafika Offset, 2002), h. 12-
13. 
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c. Peran kemasyarakatan (peran sosial) 

Perempuan dan laki-laki meliliki peranan yang sama, perempuan dan laki-laki 

berhak untuk mengambil bagian dalam memajukan suatu masyarakat 

d. Peran sebagai politik 

Peran ini didasarkan oleh pengetahuan, siapapun yang memiliki pengetahuan 

dan ilmu terkait dengan ranah politik baik itu laki-laki maupun perempuan maka 

keduanya berhak.15 

B. Masyarakat Adat 

Masyarakat berarti pergaulan hidup manusia dalam suatu tempat dengan 

ikatan aturan-aturan tertentu. Menurut Soekanto masyarakat adalah suatu kelompok 

manusia yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma adat istiadat yang 

sama-sama ditaati dalam lingkungannya. Olehnya itu masyarakat meliputi 

golongan besar atau kecil terdiri dari beberapa perspektif yang telah dikemukakkan 

oleh beberapa manusia, yang karenanya dengan sendirinya bertalian dengan 

golongan dan mempengaruhi satu sama lain. Beberapa pengertian di atas, dapat 

disimpulkan bahwa masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup bersama 

yang diikat oleh aturan-aturan dan norma adat istiadat yang dipatuhi untuk 

mencapai tujuan bersama.16 Masyarakat merupakan kumpulan orang-orang yang 

mendiami suatu wilayah di dalam sauatu masyarakat yang menjalankan aktivitas di 

dalam serta mengadakan suatu interaksi. 

Proses interaksi yang berlangsung terus menerus, membuat setiap individu 

mengenal keseluruhan anggota komunitasnya secara mendetail. Perasaan berduka 

atau bersuka cita seseorang akan dirasakan pula oleh anggota komunitas yang lain, 

ini pula yang mendorong mereka untuk bergegas membantu dan tolong menolong 
                                                           

15St Habiba, “Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Gender”, Jurnal Sosioreligius, 
Vol 1. No 1. 2015, h. 102-108. 

16Susmihara, Masyarakat Madani, (Samata: Alauddin University Press), h.13-14. 
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meringankan beban anggotanya. Setiap individu sangat tergantung kepada 

kelompok komunitasnya, sehingga dalam kelompok komunitas masyarakat 

pedesaan seorang individu rela berkorban untuk kebutuhan dan kepentingan 

kelompoknya.17 

 Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai budaya, 

norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang mengatur tingkah laku 

manusia antara satu sama lain yang lazim dilakukan disuatu kelompok masyarakat. 

Tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku dapat 

meningkat kekuatan mengikatnya menjadi adat istiadat. Anggota masyarakat yang 

melanggar adat istiadat, akan menderita sanksi yang keras yang kadang-kadang 

secara tidak langsung diperlakukan.18 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara 

(AMAN), berpendapat bahwa masyarakat adat merupakan bagian komunitas yang 

tinggal bersama berdasarkan asal-usul secara turun temurun di dalam suatu 

kawasan adat, yang memiliki hak atas tanah dan kekayaan alam, sosial dan juga 

budaya yang diatur oleh hukum-hukum adat dan lembaga adat yang mengelola 

keberlangsungan kehidupan masyaraktanya.19 Menurut Soekanto hukum adat 

adalah kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak 

dimodifikasikan dan bersifat paksaan memiliki sanksi (dari hukum itu).  

C. Pengelolaan Hutan Adat 

1. Pengertian Hutan Adat  

Hutan merupakan tumbuhan yang dikuasai oleh pohon-pohon yang 

mempunyai keadaan lingkungan yang berbeda dengan keadaan di luar hutan dan 

                                                           

17Dewi Anggariani, “Politik Kekerabatan”, Jurnal Politik Kekerabatan, Vol 2. No 2. 
2013, h. 2. 

18 Suriani, Sosiologi Pedesaan, h. 51. 

19Johan Haba, “Realitas Masyarakat Adat di Indonesia”, Jurnal Masyarakat & Budaya, 
Vol. 12. No 2. 2010, h, 256-257. 
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membentuk suatu ekosistem. Undang-undang no 5 tahun 1967 tentang ketentuan 

pokok kehutanan, yang kemudian diganti dengan UU no 41 tahun 1999 tentang 

kehutanan, membagi hutan atas dasar kepemilikannya menjadi dua yaitu hutan 

negara dan hutan milik. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang 

tidak dibebani atas hak milik, sedangkan hutan milik adalah hutan yang berada pada 

tanah yang dibebani atas hak.20 

Hutan merupakan sumber daya yang sangat penting bagi masyarakat, 

apalagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya dengan memanfaatkan hasil 

hutan yang ada. Hutan perlu dimanfaatkan dan dijaga dengan baik agar hutan juga 

mampu dirasakan manfaatnya oleh anak cucu nanti. Keberlangsungan hutan berada 

ditangan manusia sebagai orang yang menjadi pemeran utama dalam menjaga hutan 

yang ada. Hutan harus dikelola dengan baik juga memanfaatkan hasil hutan yang 

ada, tetapi dengan tetap memperhatikan sebab akibat yang berkepanjangan 

nantinya. Hutan tidak boleh terus dieksploitasi dengan mengambil hasil hutan 

secara besar-besaran seperti menebang pohon secara liar serta pembakaran hutan. 

Hutan adat dapat dimanfaatkan sebagai usaha pertanian untuk mengambil 

hasil hutan berupa kayu, karet dan lainnya. Sebagai contoh menebang pohon untuk 

mengambil kayu, kayu ini biasanya digunakan sebagai bahan untuk membangun 

bangunan dan juga digunakan sebagai kayu bakar. Pada prinsipnya hutan adat hadir 

secara alami mengikuti hal ulayat yang melekat pada tanah masyarakat hukum 

adat.21 

Kehadiran hutan adat ini penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat 

tradisional adat masyarakat desa yang ada. Hutan selain berperan sebagai tempat 

menggantungkan kehidupan, tetapi hutan juga dimanfaatkan oleh masyarakat adat 

                                                           

20Hardjanto, Pengelolaan Hutan Rakyat, (Bogor:IPB Science Techno Park, 2017), h. 1-2. 

21Albert Tanjung, “Kedudukan Hutan Adat di atas Tanah Ulayat dalam Pemanfaatan 
Hutan” Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 4. No 1, 2019, h.144. 
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sebagai tempat ritual yang ada, dalam pengelolaan hutan oleh masyarakat adat 

mereka memiliki aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam pemanfaatan dan 

pengelolaan hutan adat yang sesuai dengan hukum adat, sehingga masyarakat adat 

tidak bisa lancang dalam mengambil hasil hutan selain izin dari ketua adat.  

2. Status Hutan  

Pada tanggal 30 September 1999, dalam undang-undang nomor 41 tahun 

1999, semua ketentuan tentang hutan berpedoman pada undang-undang ini. 

Terdapat di dalam undang-undang nomor 41 tahun 1999 dalam pasal 1 angka 1 

yang menyatakan bahwa kehutanan merupakan pengurusan yang berkaitan dengan 

hutan, wilayah hutan serta hasil hutan. Pasal 1 angka 2 dijelaskan bahwa hutan 

merupakan kumpulan ekosistem yang di dalamnya terdapat sumber daya alam yang 

terdapat banyak pohon. Kemudian kawasan hutan merupakan ekosistem yang 

unsurnya adalah tanah beserta unsur biologis yang ada di dalamnya. Ditinjau 

berdasarkan statusnya, maka pasal 5 mengatur hak-hak sebagai berikut: 

a. Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari:  

1). Hutan negara  

2). Hutan hak  

b. Hutan negara, sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf a, dapat 

berupa hutan adat, yaitu hutan negara yang diserahkan pengelolaannya kepada 

masyarakat hukum adat. Hutan adat tersebut, sebelumnya disebut hutan ulayat, 

hutan marga, hutan pertuanan atau sebutan lainnya.  

c. Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat 

(3) dan hutan adat ditetapkan, sepanjang menurut kenyataannya masyarakat 

hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya. 



23 
 

 
 

d. Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan 

tidak ada lagi, maka hak pengelolaannya hutan adat kembali kepada 

pemerintah. 

Hutan yang telah dikelola oleh masyarakat hukum adat merupakan hutan 

negara. Meskipun hutan adat ini termasuk di dalam hutan negara namun hal ini 

tidak menghilangkan hak masyarakat adat, sepanjang keberadaannya masih ada 

untuk melakukan pengelolaan hutan. Pengelolaan hutan adat dalam undang-undang 

nomor 41 tahun 1999 sudah disepakati keputusan mahkamah konstitusi nomor 

35/PUU-X/2012 tanggal 16 Mei 2012 bahwa:  

1) Pasal 5 ayat (1) undang-undang nomor 41 tahun 1999, hutan 

berdasarkan statusnya terdiri dari : (a) hutan negara dan (b) hutan hak. 

Berdasarkan putusan MK, hutan adat yang sebelumnya menjadi bagian 

dari hutan negara, harus dimaknai sebagai bagian dari hutan hak.  

2) Pasal 1 angka 6 undang-undang nomor 41 tahun 1999, harus dimaknai 

menjadi “hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah 

masyarakat adat”.  

3) Pasal 4 ayat (3) dimaknai “penguasaan hutan oleh Negara tetap 

memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan 

sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”.  

4) Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan bahwa keberadaan 

masyarakat hukum adat harus diatur dalam undang-undang. Sepanjang 

undang-undang dimaksud belum terbentuk, maka pengukuhan dan 

hapusnya masyarakat hukum adat yang ditetapkan dengan peraturan 

daerah, dapat dibenarkan sepanjang peraturan tersebut menjamin 

kepastian hukum dan berkeadilan.  
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5) Pasal 5 ayat (3) undang-undang nomor 41 tahun 1999, berdasarkan 

putusan MK harus dimaknai menjadi “Pemerintah menetapkan status 

hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan hutan adat ditetapkan 

sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang 

bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya’.  

6) Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang 

bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat 

dikembalikan kepada pemerintah dan status hutan adat beralih menjadi 

huta negara.  

Setelah munculnya putusan tersebut hutan negara yang dimaksud dalam 

pasal 5 ayat (1) undang-undang nomor 41 tahun 1999 dimana hutan adat termasuk 

di dalamnya telah dibatalkan oleh mahkamah konstitusi. Selanjutnya keberadaan 

hutan adat termasuk masyarakat hukum adat akan ditetapkan dengan peraturan 

daerah yang meliputi wilayah masyarakat hukum adat sebagaimana yang diatur 

dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 45.22 

3. Manfaat Hutan 

Adapun beberapa fungsi hutan: 

a. Dari banyaknya pohon, hutan dapat menghasikan Oksigen (O2) yang 

diperlukan bagi kehidupan manusia dan dapat pula menjadi penyerap 

karbondioksida (CO2) 

b. Hutan adalah tempat air, menyerapnya hujan maupun embun yang pada 

akhirnya akan mengalirkannya ke sungai-sungai melalui mata air, mata air yang 

berada di hutan 

 

                                                           
22Ahmad Ubbe, Penelitian Hukum Tentang Peran Masyarakat Hukum Adat dalam 

Penaggulangan Pembalakan Liar, (Jakarta: 2013), h.23-26. 
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c. Hutan adalah tempat memasaknya makanan bagi tanaman 

d. Hutan tempat flora dan fauna yang menambah keanekaragaman hayati 

e. Hutan menghasilkan bahan-bahan lain seperti damar, kayu putih, rotan serta 

tanaman-tanaman obat 

f. Mencegah erosi dan tanah longsor dari Akar-akar pohon berfungsi sebagai 

pengikat butiran-butiran tanah.23 

D. Kedudukan Tanah dalam Islam 

Berdasarkan pandangan Islam, manusia adalah makhluk terbaik diantara 

semua ciptaan Tuhan dan berani memegang tanggung jawab mengelola bumi, maka 

semua yang ada di bumi diserahkan kepada manusia, sebagai mahluk terbaik, 

manusia diberikan beberapa kelebihan diantara mahluk ciptaannya yang lain. Bumi 

dan segala isinya yang berada di dalamnya diciptakan oleh Allah untuk manusia, 

segala yang diinginkan manusia berupa apa saja yang ada di langit dan bumi, 

daratan dan lautan, sungai-sungai, matahari dan bulan, malam dan siang, tanaman 

dan buah-buahan, binatang melata dan binatang ternak. Termasuk juga di 

dalammnya yakni tanah. 

Hadis riwayat Bukhari disebutkan bahwa, bumi atau tanah dijadikan untuk 

ummat Islam sebagai tempat shalat dan sebagai bahan untuk melakukan 

tayammum. Sabda Nabi saw. 

عْبِ مَسِيْرَةَ شَهْرٍ ، أعُْطِيْتُ خَمْسًا لَمْ يعُْطَهُنَّ أحََدٌ مِنَ الأنَْبيَِاءِ قبَْلِ  ي ، نصُِرْتُ بِالرُّ

لَّتْ دْرَكَتهُْ الصَّلاةَ ُفَلْيصَُلِِّ ، وَأحُِ ي الأرَْضُ مَسْجِداً وَطَهُوْرًا ، فَأيَُّمَا رَجُلٍ أَ وَجُعِلَتْ لِ 

قَوْمِهِ  شَّفاَعَةُ ، وَكَانَ النَّبِيُّ يبُْعَثُ إِلىَلِي الغنََائِمُ ، وَلَمْ تحَِلَّ لِأحََدٍ قبَْلِي ، وَأعُْطِيْتُ ال

ةً وَبعُِثتُْ لِلنَّاسِ  ةً  خَاصَّ  عَامَّ
Artinya: 

Saya diberi lima perkara yang tidak diberikan kepada seseorangpun dari 
para Nabi yang datang sebelumku, yaitu (1) saya dimenangkan Allah Ta’ala 

                                                           
23Rahajengn Kusumaningtyas dan Ivan Chofyan, “Pengelolaan Hutan dalam Mengatasi 

Alih Fungsi Lahan Hutan di Wilayah Kabupaten Subang”, Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota 
No 2, h. 2. 
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dengan menggetarkan hati musuh-musuhku sejauh sebulan perjalanan 
(sebelum saya berhadapan dengannya); (2) bumi (tanah) dijadikan bagiku 
dan (bagi ummatku) sebagai suatu tempat shalat (masjid) dan sebagai bahan 
bersuci (tayammum). Karena itu siapapun diantara ummatku dimana saja 
berada sewaktu saat shalat di atasnya (3) dihalalkan bagiku harta rampasan 
perang; (4) setiap Nabi diutus kepada kaummnya saja, sedangkan saya 
diutus kepada seluruh ummat manusia, dan (5) diberikan Allah kepadaku 
syafaat (pertolongan dan perlindungan).24 

Fungsi bumi atau tanah, sebagai masjid (tempat shalat) dan sifatnya yang 

bersih dan suci, memberi isyarat, bahwa manusia harus terus menjaga dan 

melestarikan kebersihan dan kesuciaanya itu. Sebab bila kotor atau tercemari oleh 

sampah atau bahan pencemar lain, misalnya, maka tentu tidak layak lagi dijadikan 

sebagai tempat shalat maupun sebagai bahan untuk bersuci (bertayammum). Itulah 

sebabnya dilarang melakukan kegiatan yang akan membuatnya kotor atau rusak, 

sehingga tidak dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya. 

Kegiatan yang berkaitan dengan pengotoran (pencemaran) tanah, sepanjang 

yang diketahui tidak terlalu banyak diungkap oleh ayat al-Qur’an ataupun hadis 

Nabi saw. salah satu penyebabnya mungkin adalah karena waktu itu belum banyak 

terjadi hal yang demikian. Sementara kegiatan yang berkaitan dengan pengrusakan 

tanah atau fungsi tanah, cukup banyak diungkapkan. Salah satu diantaranya adalah 

terdapat dalam QS An ‘Naziat/79:30-33 yang berbunyi. 

خْرجََ مِنْهَا مَاۤءَهَا وَمَرْعٰىهَا  
َ
ۗ ا رْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰىهَا

َ
ا
ْ
رْسٰىهَاۙ  وَال

َ
 ا
َ
بَال جِ

ْ
وَال

مْ وَلِ 
ُ
ك
َّ
مْۗ مَتَاعًا ل

ُ
نْعَامِك

َ
 ا

Terjemahnya: 

Dan setelah itu bumi dia dihamparkan. Darinya dia pancarkan mata air, dan 
(ditumbuhkan) tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung dia pancangkan 
dengan teguh, (semua itu) untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan 
ternakmu.25 

                                                           

24Qadir Gassing, Etika Lingkungan dalam Islam (Makassar: All Ringhts Reserved, 2011), 
h.188-189. 

25Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h.584. 
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Ayat di atas disebut dua fungsi bumi atau tanah yaitu memancarkan air dan 

menumbuhkan tanam-tanaman, disamping sebagai tempat terpancangnya gunung-

gunung. Terkait dengan fungsi-fungsi ini, maka ada kewajiban dalam Islam untuk 

mengelola tanah dan larangan menelantarkannya. Upaya pengelolaan lingkungan, 

dikenal adanya lahan kritis, yang untuk penaggulangannya, keadilan dilakukan 

dengan menanaminya atau tidak membiarkannya menganggur. Hukum Islam 

kegiatan ini dikenal dengan istilah ihya’ al-mawit (menghidupkan tanah mati).26 

 

                                                           

26Qadir Gassing, Etika Lingkungan dalam Islam, h. 190. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Peneletian 

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

kualitatif, yang artinya penelitian yang berusaha menganalisis kehidupan sosial, 

caranya dengan menggambarkan dunia sosialnya berdasarkan perspektif ataupun 

pemahaman individual pada latar alamiah dan berusaha untuk menjelaskan 

bagaimana individual menggambarkan, melihat ataupun memaknai dunia sosial, 

pemaknaan tersebut adalah hasil interaksi sosialnya.1 

Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam penelitian ini, 

dengan alasan agar peneliti mampu berkomunikasi dan berinteraksi langsung dalam 

masyarakat terutama dengan perempuan dan orang-orang yang membantu 

pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti di Desa Ledan Kecamatan Buntu 

Batu Kabupaten Enrekang serta dapat menguraikan sesuai apa yang terjadi di 

lapangan.  

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini terdapat di Desa Ledan Kecamatan Buntu Batu 

Kabupaten Enrekang. Alasan mengambil lokasi penelitian karena lokasi tersebut 

termasuk dalam wilayah yang sesuai dengan judul penelitian, dimana lokasi 

tersebut memang betul termasuk dalam wilayah adat serta hutan adat yang telah 

diberikan untuk dikelola secara adat. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini 

dimulai sejak bulan Februari sampai bulan Maret 2022. 

                                                           
1Nanang Martono, Metode Penelitian Sosial: Konsep-konsep Kunci, (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2015), h. 212. 



29 
 

 
      

B. Pendekatan Penelitian 

1. Pendekatan Sosiologis 

Penelitian perlu menggunakan pendekatan dalam mengkaji suatu objek 

penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

sosiologis. Hassan Shadily mengungkapkan bahwa pendekatan sosiologis   

merupakan suatu pendekatan yang mempelajari tatanan kehidupan bersama dalam 

sebuah masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai 

kehidupannya.2 

2. Pendekatan Historis 

Pendekatan historis adalah penelaahan serta sumber-sumber lain yang berisi 

tentang informasi-informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara 

sistematis atau dengan kata lain penelitian yang mendeskripsikan gejala tetapi 

bukan yang terjadi pada saat atau pada waktu penelitian dilakukan. Pendekatan 

historis ini diterapkan untuk mengkaji sejarah masyarakat adat serta latar belakang 

ditetapkannya hutan menjadi hutan adat. 

3. Pendekatan Teologis 

Pendekatan teologis adalah pendekatan yang berbicara tentang ketuhanan 

dan hubungan antara Tuhan, alam dan manusia (holistik). Pendekatan ini lebih 

menekankan kepada bagaimana pengelolaan hutan menurut agama Islam dengan 

melihat al-Qur’an dan hadis sebagai sumber hukum ajaran agama Islam. 

 

                                                           

2Hassan Shadily, Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia, (Jakarta: Bumi Aksara, 1983), h. 
1.   
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C. Jenis dan Sumber Data 

1. Data Primer 

Sumber data primer adalah data-data yang berupa teks hasil wawancara dan 

diperoleh melalui wawancara dengan informan yang dijadikan sampel dalam 

penelitian.3 Data primer adalah data awal penelitian dari hasil observasi, teks 

wawancara dan dokumentasi hingga dapat dikembangkan menjadi data yang akurat 

untuk memecahkan masalah penelitian. 

2. Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah berupa data-data yang sudah tersedia atau 

sudah ada dan dapat diperoleh peneliti dengan cara membaca literatur-literatur, 

melihat dan mengamati atau mendengarkan dari masyarakat terkait penelitian yang 

dilakukan. Data tersebut biasanya berasal dari data primer yang sudah diolah 

peneliti sebelumnya, yang termasuk kategori data sekunder tersebut yaitu: 

a. Data bentuk teks dokumen, pengumuman, surat-surat, spanduk dan lain-lain 

yang dapat menguatkan penelitian 

b. Data bentuk gambar: foto, animasi, billboard 

c. Data bentuk suara: hasil rekaman baik berupa kaset dan bukti lainnya yang 

masih tersimpan 

d. Kombinasi teks, gambar dan suara: film, video, iklan di televisi dan lain-lain. 

Data kualitatif dapat berupa apa saja termasuk kejadian atau gejala yang 

tidak mengambarkan hitungan, angka atau kuantitas. Data kualitatif tersebut dapat 

berupa penjelasan-penjelasan terperinci sehingga lebih mudah dipahami, hal ini 

                                                           

3Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kaualitatif, (Yogyakarta: Graha 
Ilmu, 2006), h. 209. 
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memudahkan pembaca dalam menelaah dan memahami mengenai maksud yang 

disampaikan oleh peneliti dalam tulisannya.4 

D. Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi (Observation)  

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap 

gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data 

apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis.5 

Peneliti menggunakan metode observasi untuk mengamati bagaimana lokasi 

penelitian, melihat posisi keberadaan hutan adat yang membentang di sepanjang 

lereng gunung. Serta posisi kebedaraan hutan adat yang dikelola oleh kelompok 

perempuan adat yang berada di bagian bawah. 

2. Wawancara (Interview) 

Penelitian kualitatif biasanya digunakan metode pengumpulan data 

wawancara mendalam sebagai metode utama. Wawancara ini, peneliti melakukan 

wawancara mendalam dengan subjek penelitian dengan alasan karena peneliti ingin 

memperoleh realitas senyatanya (emicfactors), karena itu peneliti harus 

memperoleh data langsung dari subjek penelitian agar diperoleh data yang benar 

dan bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah.6   

Wawancara dilakukan untuk mengetahui bagaimana aturan-aturan dalam 

pengelolaan hutan adat serta bagaimana peran perempuan dalam pengelolaan hutan 

adat. Peneliti menggali informasi kepada beberapa informan baik secara biasa 

maupun secara mendalam agar mendapatkan data yang valid. Metode tersebut dapat 

                                                           

4Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kaualitatif, h. 210. 

5Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Jakarta: Andi Offset, 1993), h. 136. 

6Tjipto Subadi, Metode Penelitian Kualitatif, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 
2006), h.64.  
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memberikan informasi secara langsung antara peneliti dengan informan. Data yang 

diberikan pun dapat sesuai dengan apa yang masyarakat alami tanpa memberikan 

data yang spekulatif.  

3. Dokumentasi (Documentation) 

Menurut Sugiono, dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah 

berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental 

dari seseorang. Dokumen yang tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, 

biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, 

gambar hidup, sketsa. Dokumen yang berbentuk karya misalnya seni, yang dapat 

berupa gambar, patung, film.7 

Metode dokumentasi ini diperlukan sebagai pendukung untuk mendapatkan 

data, karena dalam metode dokumentasi dapat diperoleh data-data historis dan 

dokumentasi lain yang relevan dengan penelitian sehingga memudahkan peneliti 

dalam mendapatkan data penelitian. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan bagian terpenting dalam suatu penelitian 

karena seorang peneliti akan merumuskan secara eksplitis terkait permasalahan dan 

tujuan dari pada penelitian dan tahap inilah akan merujuk pada kesimpulan 

penelitian. Instrument pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk 

merekam pada umumnya secara kualitatif keadaan dan aktivitas atribut-atribut 

psikologis.8 Adapun alat yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Kamera yang memiliki kegunaan sebagai alat mengambil gambar saat 

mengadakan penelitian 

                                                           

7Hardiani dkk, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, (Yogyakarta: CV Pustaka 
Ilmu, 2020), h. 150. 

8Sumadi Suryabarata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 52. 
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2. Pedoman wawancara, peneliti mempersiapkan pedoman wawancara yang 

berisi pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan kebutuhan, agar 

memudahkan penelitian di lapangan. 

3. Alat tulis menulis untuk mencatat jawaban dari informan 

4. Alat perekam suara dan gambar, kegunaannya untuk merekam kegiatan 

wawancara dengan informan 

5. Literatur yaitu dengan membaca karya peneliti sebelumnya yang memiliki 

kaitan dengan penelitian yang dilakukan agar menjadi dasar pertimbangan 

penelitian. 

F. Teknik Penentuan Informan  

Informan ialah orang yang biasa memberikan informasi mengenai situasi 

dan kondisi latar belakang penelitian, adapun teknik penentuan informan di dalam 

penelitian ini adalah menggunakan teknik Purposive Sampling, yaitu teknik 

pengambilan sample yang didasarkan tujuan tertentu (orang yang dipilih betul-betul 

memiliki kriteria sebagi sampel).9 Peneliti memiliki kriteria informan pada 

penelitian ini yaitu dari aspek kapasitas dan wewenang, pengetahuan tentang objek 

yang diteliti, serta pengalaman dan interaksi informan terhadap topik yang diteliti 

oleh peneliti. 

 Peneliti memilih informan yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian. 

Peneliti menentukan informan dalam penelitian yang dilakukan dengan alasan 

bahwa partisipasi menentukan informan tersebut sesuai dengan permasalahan 

terkait topik penelitian yang dilakukan di kawasan atau wilayah adat tersebut, 

masyarakat memberikan informasi akurat dan terpercaya. Penelitian ini memilih 

informan yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian seperti: 

 

                                                           
9Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 85.  
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1. 5 orang (perempuan pengelola hutan) 

2. Tetua adat (ketua adat) 

3. Suami pengelola hutan 

4. Pengurus Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Massenrempulu 

G. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

Adapun teknik pengolahan dan analisis data model Milles dan Huberman, 

bahwa adat tiga kegiatan atau komponen yang dilakukan oleh peneliti setelah 

mengumpulkan data yakni: 

1. Reduksi data (Data Reduction) 

Reduksi data adalah suatu data yang ditetapkan di lapangan yang dicatat dan 

digambarkan dalam bentuk berita ataupun penjelasan yang jelas setelah itu 

kemudian dipermuda serta diutamakan pada sesuatu yang penting dan dilakukan 

kategorisasi seperti dalam pemfokusan penelitian.10 Tahap ini, peneliti melakukan 

pemeriksaan terhadap jawaban dari informan sesuai hasil wawancara yang 

dilakukan dalam penelitian yang berlangsung.  

Tujuan peneliti melakukan proses reduksi data adalah untuk penghalusan 

data yang diperoleh. Proses penghalusan data adalah perbaikan kalimat dan kata, 

memberikan keterangan tambahan, membuang keterangan berulang atau tidak 

penting termasuk juga menerjemahkan bahasa daerah dalam bahasa baku, sehingga 

dapat dengan mudah ditangkap dan dicerna oleh pembaca.11 Reduksi berfungsi 

untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang dianggap 

tidak penting atau jauh dari topik yang dibicarakan dan mengorganisasikan 

sehingga interpretasi atau pendapat dan pandangan masyarakat bisa diambil ke 

                                                           

10Miles, Matthew B, A Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif, (Jakarta: UI PRESS, 
2009). 

11Lexy. J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, (Bandung: Remaja Rosda 
Karya, 2007), h.13. 
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dalam hasil penelitian dan ditarik menjadi suatu jawaban dalam penelitian yang kita 

lakukan. 

2. Penyajian data (Data Display) 

Setelah data tersebut telah di reduksi, maka langka selanjutnya ialah dengan 

mendisplaykan data dalam penelitian kualitatif, penyajian data ini dapat dilakukan 

dalam bentuk phie chard, table, pictogram, grafik dan sejenisnya, penyajian data 

tersebut dapat dilaksanakan seperti bagan, maupun secara ringkas, flowchart, 

keterkaitannya serta sejenisnya.12 Hal ini dilakukan untuk memudahkan membaca, 

menganalisis, memahami data dan menarik kesimpulan. Penyajian satu atau 

beberapa kategori dan dilakukan secara sistematis dan tersusun. Penyajian data 

dilakukan untuk membedakan data-data yang diperoleh dari responden maupun 

dokumen sebagai data pendukung. 

3. Penarikan kesimpulan (Consclusion Drawing/Verification) 

Awal pengumpulan data dimulai dari mencari arti benda-benda, mencatat 

keteraturan, pola penjelasan konfigurasi bentuk awal wujud alur sebab-akibat dan 

proposisi setelah mendapatkan simpulan sementara, kemudian menjadi lebih rinci 

dan kuat dengan adanya bukti dari data. Simpulan diverifikasi selama penelitian 

berlangsung, setelah semua data wawancara dianalisis maka peneliti melakukan 

penarikan kesimpulan dari analisis data yang dapat mewakili dari seluruh jawaban 

responden.13 Kesimpulan yang dikemukakkan lexy merupakan kesimpulan sebuah 

data yang pasti dan akurat atau valid. 

 

 

 

                                                           

12Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 2009, h. 249. 

13Ulber Silalahi, Metodologi Penelitian Sosial, (Bandung: Rafika Aditama, 2009), h. 339. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian                                                               

 

Sumber: Peta Kecamatan Buntu Batu 

1. Letak Geografis Kabupaten Enrekang 

Kabupaten Enrekang Kecamatan Buntu Batu Desa Ledan merupakan lokasi 

penelitian ini, lokasi penelitian sangat cocok dengan judul yang diteliti, karena di 

Desa Ledan terdapat komunitas masyarakat adat yang diakui pemerintah atas 

wilayah kelola, termasuk di dalamnya adalah hutan adat yang diberikan kepada 

masyarakat adat untuk dikelola melalui aturan-aturan adat dan dimanfaatkan 

dengan baik demi kesejahteraan masyarakat adat. Desa Ledan merupakan salah satu 

desa yang ada di Kabupaten Enrekang, yang diakui keberadaannya oleh pemerintah 

sebagai kesatuan masyarakat adat yang ada di bumi Massenrempulu. 

Kabupaten Enrekang dengan Ibu Kota Enrekang berjarak sekitar kurang 

lebih 235 kilometer dari Kota Makassar, posisi keberadaannya ada dibagian Utara, 

adapun luas wilayahnya adalah sekitar 1.786,01 kilometer, secara geografis 

              Keterangan:     

    Desa Ledan   

  Desa Latimojong   

  Desa Langda     

    Desa Potokkullin   

    Desa Eran Batu   

  Desa Pasui   
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Kabupaten Enrekang memiliki dataran rendah juga dataran tinggi seperti gunung 

dan persawahan selain itu juga berupa perbukitan, lembah, dan sungai. Secara 

umum keadaan tipografi wilayah didominasi oleh bukit-bukit, gunung-gunung 

yaitu sekitar 84,96% dari luas Kabupaten Enrekang sedangkan yang datar hanya 

15,04%. Adapun kabupaten tetangga khususnya dibagian sebelah Utara berbatasan 

dengan Kabupaten Tana Toraja, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten 

Luwu, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sidrap dan sebelah Barat 

tentunya berbatasan dengan Kabupaten Pinrang.1 

Enrekang terdapat sekitar 12 kecamatan dan ada 17 kelurahan jumlah desa 

sebanyak 112, adapun 12 kecamatan itu adalah Kecamatan Enrekang, Kecamatan 

Maiwa, Kecamatan Cendana, Kecamatan Curio, Kecamatan Anggeraja, Kecamatan 

Alla, Kecamatan Baroko, Kecamatan Masalle, Kecamatan Baraka, Kecamatan 

Malua, Kecamatan Buntu Batu dan Kecamatan Bungin. Kecamatan terluas adalah 

Kecamatan Maiwa yaitu 392,87 kilometer atau 22 persen dari Kabupaten Enrekang, 

sedangkan kecamatan yang memiliki luas terkecil adalah Kecamatan Alla yaitu 

34,66 kilometer atau 1,94 persen dari luas Kabupaten Enrekang. Dari beberapa 

kecamatan di atas, salah satunya Kecamatan Buntu Batu yang merupakan tempat 

penelitian ini.  

Keberagaman kondisi geografis pada setiap wilayah Enrekang menjadikan 

Kabupaten Enrekang secara garis besar terbagi menjadi 3 bahasa dari 3 rumpun 

etnik yang berada di Massenrempulu, yaitu Bahasa Enrekang, Bahasa Maiwa serta 

Bahasa Duri. Bahasa Enrekang dituturkan oleh penduduk di Kecamatan Enrekang, 

Kecamatan Cendana dan sebagian penduduk di Kecamatan Anggeraja. Bahasa 

Maiwa dituturkan oleh penduduk di Kecamatan Maiwa dan Kecamatan Bungin. 

                                                           
1Ahmad Jumarding, dkk, Menunjang Transformasi Ekonomi Nasional di Kabupaten 

Enrekang, (Makassar: PT Nas Media Indonesia, 2021), h. 1-2. 
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Bahasa Duri dituturkan oleh penduduk pada Kecamatan Alla, Kecamatan Baraka, 

Kecamatan Malua, Kecamatan Buntu Batu, Kecamatan Masalle, Kecamatan 

Baroko, Kecamatan Curio dan sebagian penduduk di Kecamatan Anggeraja. 

Posisi Kabupaten Enrekang terkenal dengan ketinggiannya yang mencapai 

3000 meter dari permukaan laut, serta Kabupaten Enrekang memiliki lembah yang 

curam dan sungai dengan ketinggian 47-3.293 meter dari permukaan laut serta tidak 

memiliki wilayah pantai. Enrekang merupakan salah satu tempat atau wilayah maju 

dalam hal perdagangan maupun dalam hal pertanian. Sektor pertanian memegang 

peranan penting dalam perekonomian di Kabupaten Enrekang. Sektor pertanian 

memberikan konstribusi terbesar terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) 

Kabupaten Enrekang. Sejak tahun 1998 hingga 2020, konstribusi sektor pertanian 

terhadap total produk domestik regional bruto berada di atas 47%. Hal ini 

membuktikan perekonomian sebagian besar penduduk masih bertumpu pada sektor 

pertanian.2 

Enrekang adalah kawasan dataran tinggi, dimana sebagian besar daerah 

Enrekang adalah penghasil bawang merah, sebagai jangka pendek dan kopi, cengke 

sebagai jangka panjang, namun akhir-akhir ini Enrekang sudah mulai naik daun 

dalam hal ekonomi dari bawang merah, walaupun masyarakat Enrekang dalam 

menyambung hidup, lebih banyak petani namun itu tidak menjadi penghalang 

dalam hal menafkahi diri, keluarga, maupun orang lain. Terkenalnya Enrekang 

sebagai salah satu penghasil bawang terbesar di Indonesia, menjadikan petani di 

Enrekang banyak yang sudah masuk dalam kategori petani berdasi dan dari petani 

bawang itulah dapat mempekerjakan banyak orang untuk dapat menyambung 

keberlangsungan hidup mereka.3 

                                                           

2Natsar Desi, dkk, Masyarakat Cita, (Makassar: Liyan Pustaka Ide, 2021), h. 4. 

3https://www.wikiwand.com. 
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Cuaca panas dan dingin yang terjadi di Kabupaten Enrekang yakni musim 

panas berlangsung selama 1,9 bulan, dari 28 Sebtember sampai 24 November, 

dengan suhu tertinggi harian rata-rata di atas 32o C. Bulan terpanas dalam setahun 

di Enrekang adalah November, dengan rata-rata suhu terendah 32o C dan tertinggi 

23o C. Sedangkan musim dingin berlangsung selama 2,4 bulan, dari 7 Juni sampai 

20 Agustus, dengan suhu tertinggi harian rata-rata 30o C. Bulan terdingin dalam 

setahun di Kabupaten Enrekang adalah bulan Juli, dengan rata-rata terendah 22o C 

dan tertinggi 23o C.  

Abbas menemukan adanya perbedaan suku, kepercayaan, mata pencaharian 

hidup dan simbol-simbol tertentu dalam masyarakat sering kali disebut dalam 

kepustakaan sosial, bahwa itu yang disebut masyarakat yang majemuk, dalam artian 

memiliki banyak ciri khasnya, karena faktor pertama terletak pada kondisi geografis 

seperti pegunungan, persawahan, bukit dan pulau yang membagi Sulawesi Selatan 

atas sejumlah daerah yang terpencil pada saat leluhur orang-orang Sulawesi Selatan 

mula-mula kedatangan secara bergelombang dan secara imigran dari berbagai 

penjuru.4 

Secara geografis, wilayah kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Mata 

Allo Unit V terletak antara 30o14’36-30o5000’’ Lintang Selatan dan antara 

119o40’53’’-120o06’33’’ Bujur Timur, sedangkan ketinggiannya bervariasi antara 

47 meter sampai 3.329 meter di atas permukaan laut. Adapun luas KPH Mata Allo. 

 

 

 

 

 
                                                           

4Suriadi Mappangara dan Abbas, Sejarah Islam Sulawesi Selatan, (Makassar: Anggota 
IKAPI, 2003), h.25. 
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Tabel 4. 1 Luas Wilayah KPHL Unit V Mata Allo Tahun 2018 

No Fungsi Kawasan Luas (Ha) 

1 Hutan Lindung 69.040 

2 Hutan Produksi Terbatas 7. 866,5 

 Jumlah 76.906,5 
Sumber Data: RPHJP KPHL Mata Allo kab. Enrekang Sulsel 

Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), terbagi menjadi 12 

kecamatan dan secara keseluruhan terbagi dalam wilayah yang lebih kecil yaitu 

terdiri dari 129 wilayah/desa. Berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan, 

KPHL unit V Mata Allo terletak di Kabupaten Enrekang, dengan luas wilayah 

76.906,5 Ha, terdiri dari Hutan Lindung (HL) 69.040 Ha dan Hutan Produksi 

Terbatas (HPT) 7.866,5 Ha. KPHL unit V Mata Allo terdapat 9 kelompok hutan 

lindung yaitu Hutan Latimojong, Hutan Pana’Rajanna, Hutan Siambo, Hutan 

Bungin, Hutan Batu Pali, Hutan Sungai Pasang, Hutan Bulo-Bulo, Hutan Ampona 

dan Hutan Batu Mila. 

Wilayah KPHL unit V Mata Allo berada di ketinggian rata-rata 110-2.500 

Mdpl yang didominasi dengan bukit dan pegunungan. Tipografi wilayah KPHL 

Mata Allo tergolong sangat berat dengan kelerengan berkisar 25%-45% atau 

termasuk ke dalam kelas lereng 4 (curam) dan 5 (sangat curam). Kategori iklim 

sangat basah, jenis tanah ada tiga macam yaitu Brown Forst Soil, fostolik kuning 

dan fostolik merah. Adapun pembagian wilayah KPHL Mata Allo berdasarkan 

fungsi kawasan hutan. 
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Tabel 4. 2: Wilayah KPHL Unit Mata Allo Berdasarkan Fungsi Kawasan 

Hutan dan Administrasi Kabupaten Tahun 2018 

No Kecamatan HL HPT Total 

1 Maiwa 7563.3 3916.4 11480 

2 Cendana 2304.6 897.81 3202.4 

3 Bungin 18421 - 18421 

4 Enrekang 9620 902.22 10522 

5 Buntu Batu 9418.1 - 9418.1 

6 Masalle 2455 1364.4 3819.5 

7 Anggeraja 7325.8 656.14 7981.9 

8 Curio 6903.3 - 6903.3 

9 Baraka 4347.5 - 4347.5 

10 Malua 114.79 - 114.79 

11 Alla 66.664 125.17 191.83 

12 Baroko 500.34 4.355 504.7 

 Jumlah  69.040 7.866.5 76.906,5 
Sumber Data: RPHJP KPHL Mata Allo kab. Enrekang Sulsel 

2. Lokasi Penelitian 

Desa Ledan merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Buntu Batu 

yang terletak di bawah kaki gunung Latimojong. Desa ini sangat jauh dari 

perkotaan, bahkan akses jalan masuk masih dikatakan pada kategori jalan yang 

tidak baik, namun akses jalan untuk masuk Desa Ledan sudah mampu dilalui oleh 

pengendara roda dua dan empat. Masyarakat Ledan sangat mendalami pentingnya 

hidup rukun seperti masyarakat yang menyapa dan membantu peneliti saat berada 

di lokasi penelitian. Desa ini berbeda dengan beberapa desa lainnya, dari perbedaan 

tersebut dilihat dari kondisi iklim, dimana Desa Ledan iklimnya lebih dingin 
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dibandingkan dengan sebagian desa lainnya yang beriklim panas, walaupun desa 

ini berada di bawah kaki gunung Latimojong, namun udara di desa ini sangat sejuk, 

bahkan keistimewaan dari Desa Ledan adalah melimpahnya tumbuhan kopi khas 

Enrekang. 

Berdasarkan realitas lingkungan setempat, secara keseluruhan memeluk 

agama Islam, adapun masyarakat yang bukan muslim ia merupakan penduduk yang 

tidak menetap yang hanya datang berkunjung di dalam wilayah adat dan 

keluarganya, masyarakat pada umumnya memeluk agama secara serentak dalam 

beragama, sejak zaman dahulu sampai sekarang ini, masih dipegang erat oleh 

penganut agama dan budaya yang mereka sandingkan secara bersama. 

Desa Ledan terdiri dari empat dusun yaitu Dusun Dante Malua, Dusun 

Dawek, Dusun Uru dan Dusun Talimbangan. Keempat dusun tersebut kemudian 

bergabung ke dalam satu komunitas menjadi satu desa yakni Desa Ledan. Bagi 

masyarakat Ledan, masyarakat masih sangat memegang nilai dan kearifan lokal 

yang ada di desa, tradisi masyarakat sangat dijaga agar tidak hilang di dalam 

masyarakat. Jumlah dusun di Desa Ledan di bawah ini: 

a. Dusun Dawek 

b. Dusun Dante Malua 

c. Dusun Talimbangan 

d. Dusun Uru 
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3. Kondisi Demografi Desa Ledan 

Tabel 4. 3 Pembagian Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan 

Jumlah Kepala Keluarga di Desa Ledan Tahun 2021 

No penduduk 

Laki-laki 

Penduduk 

Perempuan  

Jumlah kk 

Laki-laki 

Jumlah kk 

Perempuan 

Total 

penduduk 

Jumlah 

kk 

1 1008 1046 502 23 2054 525 
Sumber Data: Kantor Desa Ledan 

Berdasarkan tabel di atas, jumlah penduduk yang ada di Desa Ledan 

berjumlah 2054 jiwa, dimana jumlah penduduk perempuan berjumlah 1046 

sedangkan jumlah penduduk laki-laki berjumlah 1008 jiwa.  

Table 4. 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Stuktur Usia di Desa Ledan 

Tahun 2021 

No Usia Klasifikasi Umur Jumlah 

1 < 1 Tahun  Baby 63 

2 1-4 Tahun Balita 255 

3 5-14 Tahun Remaja 446 

4 15-39 Tahun Dewasa 1 653 

5 40-64 Tahun Dewasa 2 535 

6 65 Tahun ke atas Lansia 102 

 Total   2054 
Sumber Data:  Kantor Desa Ledan 

Berdasarkan tabel di atas, dapat kita lihat bahwa anak yang berusia <1 tahun 

berjumlah 63 yang masuk dalam kategori baby, anak yang berusia 1-4 tahun 

berjumlah 255 masuk dalam kategori balita, anak yang berusia 5-14 tahun 

berjumlah 446 masuk dalam kategori remaja, 15-39 tahun berjumlah 653 masuk 

dalam kategori dewasa 1, usia 40-64 tahun berjumlah 535 masuk dalam kategori 
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dewasa 2, sedangkan yang berumur 65 tahun ke atas berjumlah 102 masuk dalam 

kategori lansia.  

Table 4. 5 Jumlah Sarana Belajar Mengajar di Desa Ledan Tahun 2021 

No Nama Dusun TK SD SMP SMA 

1 Dusun Dante Malua 1 1 - - 

2 Dusun Dawek - - - - 

3 Dusun Uru 1 1 1 - 

4 Dusun Talimbangan 1 1 - - 
Sumber Data: Kantor Desa Ledan 

Kondisi sarana dan prasarana pendidikan yang ada di Desa Ledan masih 

sangat terbatas, dilihat dari salah satu dusun di atas yang tidak memiliki Taman 

Kanak- kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), juga lokasi SMP yang ada di Desa Ledan 

cukup jauh, yakni berjarak 2 Km dari Desa Ledan, bahkan di desa tersebut tidak 

terdapat Sekolah Menengah Atas (SMA), sehingga siswa yang sudah memasuki 

Sekolah Menengah Atas harus ke kecamatan untuk melanjutkan pendidikan ke 

SMA, yang jaraknya sangat jauh dari tempat tinggal yakni sekitar 20 Km. 

Pendidikan pada hakikatnya merupakan ilmu terapan, dimanan pendidikan 

merupakan disiplin ilmu dari berbagai hal, seperti dari segi etika, kecerdasan. Teori 

pendidikan dapat berkembag akan tetapi perkembangan pertama mula-mula ada 

pada teorinya baru berkembang menjadi pengaplikasian. Menurut para ahli, 

pendidikan bermula pada waktu kita dilahirkan dan akan berlangsung sepanjang 

kita hidup.5 

 

 

 

                                                           
5Nurhamiyah dan Muhammad Jauhar, Pengantar Menejemen Pendidikan di Sekolah 

(Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2015), h.20. 
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Tabel 4. 6 Sarana dan Prasarana di Desa Ledan Tahun 2021 

No Jenis Sarana dan Prasarana Keterangan 

1 Kantor Desa 1 

2 Posyandu 1 

3 Mesjid 4 

4 Lapangan Sepak Bola 1 

5 Lapangan Volly  3 
Sumber Data: Kantor Desa Ledan 

Tabel di atas dapat kita lihat bahwa sarana dan prasarana yang ada di desa 

seperti kantor desa sudah mempuni, walaupun keadaan kantor desa yang lokasinya 

lumanyan jauh dari pemukiman, serta kondisi jalan yang terdapat di Desa Ledan 

masih dikatakan kurang, jalan yang berlumpur ketika hujan sangat membatasi 

masyarakat dalam melintasi kawasan tersebut, namun keberadaan fasilitas masjid 

yang ada disetiap dusun, membuktikan bahwa penduduk Desa Ledan mayoritas dan 

bahkan semua beragama Islam. 

Table 4. 7 Kepemilikan Hewan Ternak di Desa Ledan Tahun 2021 

No Jenis Ternak Keterangan 

1 Sapi 127 ekor 

2 Kambing 564 ekor 

3 Ayam 6.800 ekor 
Sumber: Kantor Desa Ledan 

Berdasarkan tabel di atas, selain masyarakat berprofesi sebagai petani, 

namun banyak juga dari masyarakat yang tetap meluangkan waktunya untuk 

memelihara hewan ternak seperti sapi, kambing dan juga ayam. 
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Table 4. 8 Jenis Mata Pencaharian di Desa Ledan Tahun 2021 

No Jenis Mata Pencaharian Jumlah 

1 Petani 1292 

2 Pedagang 18 

3 Perawat 1 

4 Bidan 1 

5 Pegawai Negeri Sipil (PNS) 11 

6 Lainnya  731 

 Total 2.054 
Sumber Data: Kantor Desa Ledan 

4. Struktur Organisasi Desa Ledan 

Struktur organisasi Desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten 

Enrekang. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepala Desa  

Marwan, SE 

 

BPD  
 

Muh Amir 
 

Sekertaris Desa 
 

Hasbar 
 

 

h 

 

KAUR 
Keuangan 

 
 Sukarini  

KAUR 
Perencanaan 

 Ahmad Sufikar 

KAUR 
Pemerintah 

 Ahmad k 

KAUR 
Pelayanan  

Alamsyah 

KADUS 
Dawek 

 Sudirman 

KADUS 
Dante Malua  

Masnuddin 

 

KADUS 
Talimbangan 

 Muh Surjanil L 

KAUR 
Kesejahteraan 

 Hatima 

KADUS 
Uru  

Abd Jalil 



47 
 

 
      

B. Aturan-Aturan dalam Mengelola Hutan Adat 

1. Sejarah Masyarakat Adat dan Hutan Adat 

Masyarakat adat di Desa Ledan, merupakan kelompok yang bermukim dan 

tinggal di lereng buntu tonggo yang masih bagian dari pegunungan Latimojong. 

Masyarakat adat di Desa Ledan dibentuk di atas ruang kehidupan yang dibangun 

berdasarkan nilai-nilai keyakinan atas sang pencipta dan pesan dari para leluhur, 

yang secara turun temurun menjadi suatu tradisi yang mewarnai pola hidup 

masyarakat menjadi identitas dan juga menjadi jati diri.  

Diketahui leluhur pertama atau istilah tojolo masyarakat adat di Desa Ledan 

disebut Tomasan, Masan bermukim di kawasan babangan lampona Tana Duri atau 

gerbang utama Tana Duri yang mencakup wilayah Angge Buntu, Eran Batu dan 

Ledan.  Dikatakan sebagai gerbang utama karena zaman dahulu wilayah tersebut 

menjadi poros utama lalu lintas perjalanan orang-orang yang hendak memasuki 

wilayah Tana Duri, Tana Toraja dan yang akan bepergian ke Luwu.  

Tidak banyak kisah yang terdengar seperti apa dan bagaimana kehidupan 

Masan kala itu, dari mana asalnya dan siapa istrinya meskipun Masan kemudian 

memiliki cucu yang bernama Sambira. Tidak didapatkan sumber yang mengetahui 

atau pernah mendengar siapa nama orang tua Sambira yang merupakan saudara dari 

orang tua Ne’ karena yang bermukim di Eran Batu. Setelah Sambira, maka generasi 

berikutnya adalah Lando Kundai yang kemudian melahirkan tiga orang anak yaitu: 

a. Topasamba (yang mendiami wilayah Angge Buntu) 

b. Paboco’ (yang memilih pergi dan menetap di wilayah Bungin)  

c. Paidinan (yang kemudian bermukim di Desa Ledan).  

Tokoh Paidinan inilah yang kemudian membangun peradaban di Ledan dan 

keturunannya kelak sebagian menjadi Tomatua Pejujung Bunga lan 
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pahkampongan. Komunitas masyarakat adat di Desa Ledan memiliki dewan 

pemangku adat: 

1)  Pejujung Bunga’ (ketua adat) 

2)  Sando (tabib atau ahli pengobatan)  

3)  Sorong (mengurusi masalah pertanian)  

4) Bakurara (penanggung jawab ritual)  

5) Takea (keamanan komunitas) 

6) Tomettaung (menangani masalah pancaroba)  

7) Indobanua (membagi daging ke pemangku adat untuk dimakan diacara 

ritual atau pesta adat) 

8) Tuan Guru (imam kampung). 

Kata Pejujung Bunga’ dapat diartikan sebagai orang yang memikul beban, 

atau orang yang bertanggung jawab. Diambil dari kata jujung yang berarti dibawa 

di atas kepala, sementara bunga’ adalah awal atau utama. Ketika Pejujung Bunga’ 

meninggal atau diganti, maka penggantinya bisa dari anak, saudara atau keponakan. 

Pejujung Bunga’ dapat diganti ketika ada kelakukan yang dianggap melanggar adat 

atau kondisi sulit yang berlarut-larut seperti kondisi masyarakat tidak berkembang, 

tanaman tidak bagus, banyak macam penyakit orang banyak sakit atau mati, maka 

diyakini pasti ada masalah dengan pemangku adatnya. 

Kemudian Sando yang mengobati orang yang sakit, Sorong yang dijuluki 

Porewa Lolo Tallu yang berarti memahami tiga hal, yaitu kesehatan manusia, 

hewan dan tanaman. Bakurara sebagai penaggung jawab ritual. Takea sebagai 

keamanan komunitas, yang menagkap pelanggar adat untuk dibawa ke ketua adat 

untuk diselesaikan perkaranya. Kemudian Tomttaung yang bertugas menentukan 

waktu menanam padi, Indobanua yang memiliki tugas membagi daging ke 
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pemangku adat untuk dimakan diacara ritual atau pesta dan Tuan Guru sebagai 

imam kampung yang mengurusi masalah keagamaan. 

Ledan merupakan salah satu desa yang memiliki wilayah adat yang ada di 

Kabupaten Enrekang dengan luas wilayah adat kurang lebih 4.000 hektar, dimana 

hutan adatnya memiliki luas 2.154 hektar, itu berarti luas hutan adat yang dimiliki 

lebih luas dibandingkan dengan wilayah pemukiman masyarakat. Jenis tumbuhan 

yang ada di dalam hutan adat seperti kaju Uru, pinus, suren, petai dan tumbuhan 

berupa buah-buahan seperti durian dan rambutan serta tumbuhan produktif seperti 

kopi dan cengkeh. 6 

 Masyarakat adat yang ada di Desa Ledan merupakan salah satu komunitas 

adat diantara beberapa komunitas adat yang ada di bumi Massenrempulu atau 

Kabupaten Enrekang yang telah diakui secara hukum dan telah diberikan hak kelola 

atas wilayah adat termasuk di dalamnya adalah hutan adat. Hutan adat melekat 

bersama dengan masyarakat adat, sejak dulu hutan adat di Desa Ledan, secara turun 

temurun telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat adat, hutan adat telah menjadi 

sumber kehidupan bagi masyarakat adat yang ada di Ledan, sejak dulu air yang 

digunakan oleh masyarakat adat bersumber dari hutan adat, akan tetapi beberapa 

tahun yang lalu masyarakat adat enggan untuk masuk dan mengelolah hutan adat 

karena takut ditangkap oleh polisi kehutanan. Hutan adat pada saat itu masih 

berstatus sebagai hutan milik negara, namun sebelumnya ketika hutan masih 

berstatus sebagai hutan negara, masyarakat adat telah menggunakan aturan adat 

dalam menjaga hutannya.  

Sebelumnya masyarakat adat tidak ada yang berani masuk ke dalam hutan 

karena takut ditangkap oleh polisi kehutanan, hingga keluarnya peraturan daerah 

nomor 1 tahun 2016 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat. 

                                                           
6Aziz (64 Tahun), Ketua Adat “Wawancara” Ledan, 4 February 2022. 
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Masyarakat adat di Desa Ledan mengajukan permohonan pengakuan wilayah 

hukum adat kepada pemerintah daerah, hingga akhirnya pada tahun 2019 

masyarakat adat di Desa Ledan diakui oleh negara dan diberikan kepercayaan untuk 

mengelola wilayah adatnya dengan terbitnya SK Bupati Enrekang terhadap 

pengakuan masyarakat hukum adat di Desa Ledan. 

 Kurang lebih tiga tahun masyarakat adat berjuang, hingga akhirnya pada 

tahun 2019 masyarakat adat diberikan pengakuan, dengan keluarnya surat 

keputusan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat atas wilayah hukum 

adatnya termasuk di dalamnya adalah hutan adat sebagai bagian dari perjuangan 

secara turun temurun dari nenek moyangnya. Masyarakat hukum adat adalah 

kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis 

tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat 

dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata 

ekonomi, politik, sosial dan hukum. 

2. Profil KUPS Hutan Adat 

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) adalah organisasi 

kemasyarakatan independen yang anggotanya terdiri dari komunitas-komunitas 

masyarakat adat dari berbagai pelosok Nusantara yang memiliki peran penting 

dalam menjaga tanah dan kekayaan alam sebagai keberlangsungan hidup manusia 

termasuk di dalamnya adalah hutan adat. Menurut Eka Widodo Soegiri hutan adat 

merupakan hutan yang pengelolaannya bukan oleh negara melainkan oleh 

komunitas masyarakat adat, dimana dalam pengelolaannya dilakukan berdasarkan 

kearifan lokal yang ada dalam komunitas adat, bukan menggunakan hukum-hukum 

nasional. 7 

                                                           
 

7Kearifan Lokal Memelihara Hutan Adat, “Mata Indonesia. 
https://www.youtobe.com/user/antaratv (5 Maret 2022). 

https://www.youtobe.com/user/antaratv%20(5
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Masyarakat adat memiliki pengetahuan tradisional untuk melestarikan dan 

memanfaatkan sumber daya alam secara lestari di wilayah adatnya. Masyarakat 

adat memiliki motivasi yang kuat dalam melindungi sumber daya alam yang ada di 

wilayah adatnya sebagai keberlanjutan hidup masyarakat adat. Pengelolaan hutan 

adat yang ada di Desa Ledan dilakukan melalui Kelompok Usaha Perhutanan Sosial 

(KUPS) hutan adat yang merupakan kelompok ekonomi masyarakat adat. 

 KUPS hutan adat dibentuk oleh ketua adat bersama masyarakat adat pada 

tahun 2020, hal tersebut dilakukan agar masyarakat bisa mengelola dan 

memanfaatkan sumber daya alam yang ada di wilayah adat termasuk di dalamnya 

hasil hutan demi kemandirian ekonomi masyarakat adat. KUPS hutan adat yang ada 

di desa ledan memiliki struktur kepengurusan, agar pengelolaan hutan adat dapat 

terstruktur dengan baik. Terdapat lima KUPS hutan adat yang telah terbentuk di 

Ledan yakni KUPS kopi, KUPS agroporestri, KUPS aren, KUPS pariwisata, dan 

KUPS madu trigona. Adapun struktur KUPS hutan adat di Desa Ledan: 
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Pengelolaan hutan perlu dibuat aturan di dalam untuk mencapai sesuatu 

yang diharapkan, dengan adanya aturan sehingga membuat masyarakat memiliki 

batasan tentang hal tertentu serta dengan adanya aturan-aturan yang disepakati 

bersama secara adat, diharapkan mampu melindungi hutan. Seperti halnya 

pengelolaan hutan adat yang ada di Desa Ledan. Hutan adat di Desa Ledan dijaga 

dengan mekanisme adat, terdapat aturan pengelolaan hutan yang tegas yang telah 

ditetapkan oleh ketua adat dan melibatkan masyarakat adat untuk menjaga hutan 

adat sesuai dengan kearifan lokal yang ada, seperti yang dikemukkan oleh Pak 
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Darwin selaku pengurus AMAN Massenrempulu melalui wawancara dengan 

peneliti mengatakan: 

Yate dennamo pengakuan jomai pamarentah yate ditetapkanmi te hutanna 
sebagai hutan adat, diharappi na dijampanggi rappai saba denmo aturan 
nagaraga to ketua sola masarakak. Saba diaakui iya yate masarakak adat 
den aturan lantek kelolai te hutan adat dikuana tattak ii marege tehutan. 
Dennia ilmu tonaussen polejomai to jolo.8 

Artinya: 

Setelah adanya pengakuan dari pemerintah tentang penetapan hutan 
menjadi hutan adat, diharapkan agar masyarakat adat mampu menjaga 
hutannya melalui aturan-aturan adat dalam mengelola hutan, sebab 
masyarakat adat memiliki pengetahuan secara turun temurun dari nenek 
moyang mereka. 

Adanya penetapan hutan adat tersebut, diharap masyarakat adat mampu 

melindungi hutan melalui aturan-aturan yang telah disepakati secara adat oleh ketua 

adat bersama dengan masyarakat adat setempat. Darwin mengakui masyarakat adat 

memiliki aturan yang tegas dalam mengelola hutan adat agar hutan adat tetap 

terjaga kealamiahannya, melalui pengetahuan tradisional dan kearifan lokal yang 

akan diperhatikan oleh masyarakat adat di Desa Ledan.9  

3. Aturan-aturan dalam Mengelola Hutan Adat 

Adapun aturan-aturan dalam mengelola hutan adat di Desa Ledan adalah: 

a. Hutan adat hanya dapat dikelola oleh masyarakat adat di Desa Ledan 

Masyarakat yang berhak mengelola hutan adat hanyalah masyarakat adat 

yang berada di Desa Ledan, masyarakat yang berada di luar masyarakat adat tidak 

diperbolehkan masuk dan mengambil hasil hutan adat yang ada, seperti yang 

dikemukakkan oleh ketua adat melalui wawancara dengan peneliti mengatakan: 

Yate panggalahki, sangganna yato bisayya lan kelolai anggennayya yato 
lante komunitas adat inde Desa Ledan, edda iya wakding tau leko mentama 

                                                           

8Darwin, (44Tahun), Pengurus AMAN Massenrempulu “Wawancara” Kalimbua, 18 Maret 

2022. 

9Darwin, “Wawancara” Kalimbua, 18 Maret 2022. 
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alang kelolai saba yate panggalahki harusri iya tattak dijaga saba biasa tok 
kinoi adakan tumai kegiatan-kegiatan adat.10 

Artinya: 

Hutan ini, yang boleh mengelola hanyalah masyarakat adat yang ada di 
Desa Ledan, tidak dibolehkan kepada masyarakat luar untuk masuk dan 
mengelolanya sebab hutan bagi masyarakat adat juga ditempati sebagai 
tempat mengadakan kegiatan-kegiatan adat. 

Selain karena hutan adat hanya diperuntukkan bagi masyarakat adat sebagai 

bagian dari wilayah adat, akan tetapi masyarakat adat juga memanfaatkan hutan 

adat sebagai ruang atau pusat ritual masyarakat adat. Golong buntu merupakan 

lokasi bagian hutan adat yang biasa menjadi lokasi dilakukannya ritual adat yang 

dilakukan oleh masyarakat adat, lokasi tersebut ditetapkan sebagai bagian hutan 

adat yang  luas dan datar serta tidak jauh dari pemukiman warga. Jenis ritual yang 

biasa dilakukan seperti mamalah padang sebagai ajang silaturahmi antar 

masyarakat dan juga sebagai bentuk syukur masyarakat atas berkah berupa 

kesehatan dan ketentraman dalam kampung termasuk hasil pertanian yang optimal. 

Sehingga bagi masyarakat adat keberadaan hutan adat perlu dijaga serta dilindungi 

dari masyarakat luar yang hanya ingin merusak keberadaan dari hutan adat. 

b. Larangan mengelola bagian hutan yang dikeramatkan 

Masyarakat adat di Ledan melakukan pembatasan bagian tata kelola hutan 

adat, dimana terdapat pembagian hutan yang dapat dikelola dan yang tidak dapat 

dikelola hal ini masuk dalam salah satu aturan pengelolaan hutan adat yang ada di 

Desa Ledan, seperti wawancara yag dilakukan oleh peneliti dengan informan ketua 

adat Pak Aziz mengatakan: 

Yate hutan adat tonabengki jomai pamarentah den bagian hutan yato edda 
wakding mentama, saba malajakki ke missal alaki batang kaju na kannai 
dau mengurangi jumlah air, apalagi ke kannai nagajatan to sumber mata 
air. Den memanmo iya batasan na digaraga. Na yato bagian hutan to 
bisayya dikelola yamoyya jo to majong liu, yato dikuayya ka memang layak 
iyya lai kelola, bisamiki kelola madu, pala, rotan, damar. Bisa tokmiki 
tanan kopi sola cengke lanjo bagian hutan.11 

                                                           
10Aziz, “Wawancara” Ledan, 4 Februari 2022. 
11Aziz, “Wawancara” Ledan, 4 February 2022. 
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Artinya: 

Hutan adat yang telah diberikan pemerintah kepada masyarakat adat, ada 
bagian hutan yang masyarakat adat tidak bisa masuk dan mengelolanya, 
disebabkan karena ditakutkan ketika masyarakat mengambil kayu di dalam 
hutan akan mengurangi jumlah air atau bahkan merusak sumber mata air. 
Terdapat batasan yang dibuat untuk menandakan bagian hutan yang dapat 
dikelola, sedangkan bagian hutan yang dapat dikelola berada pada bagian 
bawah, yang merupakan bagian yang memang layak dikelola tanpa merusak 
bagian yang lain, bagian hutan tersebut sudah bisa mengambil madu, damar, 
rotan, pala dan sudah bisa menanam kopi dan cengkeh. 

Seperti halnya hutan lindung yang dijaga dan dilindungi oleh negara dan 

pemerintah, tetapi bagi masyarakat adat di Desa Ledan disebut sebagai hutan yang 

dikeramatkan. Hutan adat di Ledan terdapat bagian hutan yang dikeramatkan, untuk 

membuat masyarakat takut masuk ke dalam bagian hutan tersebut, hal tersebut 

menjadi upaya masyarakat adat dalam menjaga hutannya dengan alasan karena 

bagian hutan tersebut merupakan sumber mata air bagi masyarakat Desa Ledan. 

 Ketua adat atau yang diberi gelar sabagai pejujung bunga’ Pak Aziz adalah 

pemangku adat tertinggi dalam komunitas adat di Desa Ledan, Pak Aziz melarang 

masyarakat untuk masuk dan menebang pohon dibagian hutan yang dikeramatkan 

itu, karena ditakutkan akan mengurangi jumlah air dan bahkan dapat merusak 

sumber mata air, semua air yang digunakan oleh masyarakat adat di Desa Ledan 

bersumber dari mata air yang ada di hutan, sehingga bagian hutan tersebut 

dikeramatkan agar masyarakat tidak ada yang berani masuk apalagi mengambil 

kayu dibagian hutan tersebut. Hutan yang dapat dikelola oleh masyarakat adat yakni 

bagian hutan yang benar-benar layak untuk dikelola dan hutan yang di dalamnya 

ditanam tumbuhan produktif seperti cengkeh dan kopi.  

c. Larangan menebang pohon pada kemiringan tertentu 

Larangan menebang pohon pada kemiringan tertentu juga merupakan aturan 

yang ditetapkan oleh ketua bersama dengan masyarakat adat, adanya aturan untuk 

memilih lokasi pohon serta jenis pohon yang sudah bisa ditebang merupakan salah 
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satu aturan yang ditetapkan dalam mengelola hutan adat, seperti yang 

dikemukakkan oleh Pak Aziz mengatakan: 

Dentok iya larangan ka dikitaira to ngenanna jomai kaju to bisa ditakbang, 
dipilleira imbona melo diala, saba edda wakding diala to pohon pada 
kemiringan tertentu saba malajakki ke kannai tuan.12 

Artinya:  

Terdapat juga larangan menebang pohon pada kemiringan tertentu, jenis 
dan lokasi pohon harus diperhatikan, sebab ditakutkan terjadi tanah longsor. 

Terlihat begitu banyak tumbuh pepohonan rimbun, yang begitu 

memanjakan mata peneliti, posisi keberadaan hutan adat yang ada di Desa Ledan 

membentang di sepanjang lereng gunung yang dapat sewaktu waktu terjadi longsor 

sehingga dalam pengelolaannya perlu kehati-hatian agar tidak terjadi kerusakan di 

dalamnya, hal tersebut menjadi pertimbagan oleh ketua adat dalam mengelola hutan 

adat yang ada. Pemilihan jenis pohon serta ukuran pohon yang dapat diambil sangat 

diperhatikan, pohon yang dapat ditebang harus memiliki ukuran yang besar serta 

posisi keberadaan pohon tidak sampai menyebabkan longsor. 

d. Ketika mengambil satu batang pohon harus diganti minimal tiga pohon untuk 

ditanam kembali 

Keperluan pembangunan seperti pembuatan rumah, masyarakat 

memanfaatkan hutan yang ada, masyarakat mengambil kayu yang ditanam di dalam 

hutan, akan tetapi masyarakat yang mengambil satu pohon harus mengganti 

minimal tiga pohon untuk ditanam kembali. Masyarakat adat yang mengambil kayu 

di hutan adat harus mengganti pohon untuk ditanam kembali, jenis pohon yang 

ditanaman adalah tanaman bibit lokal yang mudah tumbuh seperti suren dan kaju 

Uru. Bibit pohon diambil di kebun masing-masing dan juga dapat diambil di dalam 

hutan yang merupakan anak pohon yang tumbuh secara liar kemudian 

memindahkan ke lokasi tempat penebangan pohon.  

                                                           
12Aziz, “Wawancara” Ledan, 4 Februari 2022. 
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Hasil kayu tidak dapat diperjual belikan karena hasil kayu semata-mata 

untuk masyarakat adat dalam mensejahterahkan masyarakat adat, hal tersebut 

menjadi aturan yang ditetapkan oleh ketua bersama dengan masyarakat adat. 

Seperti yang dikatakan oleh pejujung bunga’ sebagai pemangku adat tertinggi 

dalam komunitas adat melalui wawancara dengan peneliti mengatakan: 

Yanna den lamentama hutan hasrusriki jolo minta izin lako pejujung 
bungah saba malajakki kementama banggi totau tampa seizin dikalajak ke 
kannai mengkasolang lan, kebagsana nalaki kaju sangbatang, haruski 
sullei paling tidak tallu batang untuk ditanam kembali.13 

Artinya: 

Ketika masyarakat ingin memasuki hutan adat, masyarakat terlebih dahulu 
meminta izin kepada ketua adat karena ditakutkan ketika tidak meminta izin 
sebelumnya nanti akan merusak hutan. Ketika masyarakat ingin mengambil 
satu batang kayu, masyarakat harus mengganti kayu dengan menanam 
kembali minimal tiga batang pohon. 

Menurut ketua adat aturan tersebut dibuat dengan pertimbangan, selain 

hutan dapat bermanfaat bagi keberlangsungan hidup masyarakat adat, dengan 

memanfaatkan hutan adat yang ada, akan tetapi hal tersebut menjadi upaya 

mencegah agar hutan tidak gundul dan tetap terjaga kealamiyahan sehingga hutan 

adat tersebut dapat terus dirasakan manfaatnya sampai anak cucu masyarakat adat 

nantinya. Seperti halnya ketika masyarakat mendapati pohon tumbang yang 

disebabkan oleh angin kencang atau hujan lebat, maka kelompok KUPS hutan adat 

saling bekerja sama untuk menaman kembali pohon yang baru.  

Pengelolaan hutan adat dikontrol oleh komunitas masyarakat adat kemudian 

dihimbau kepada kelompok KUPS hutan adat, dimana kolompok KUPS memiliki 

tanggung jawab untuk mengontrol masyarakat dalam mengelola hutan adat. Seperti 

ketika masyarakat mengambil kayu maka kelompok KUPS melihat bahwa apakah 

kayu tersebut sudah layak ditebang dan orang tersebut dianggap dapat mengganti 

pohon yang baru. Kelompok KUPS juga melihat apakah pohon yang telah diganti 

                                                           
13Aziz, “Wawancara” Ledan, 4 February 2022. 
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tumbuh dengan baik serta ketika ada yang melanggar aturan maka anggota KUPS 

kemudian melaporkan ke ketua adat. 

Aturan yang ditetapkan tersebut dilakukan agar tetap menjaga kealamiahan 

hutan adat, menurut Darwin kealamian hutan adat dapat terlihat dari hutan yang di 

dalamnya masih ditemui Anoa yang merupakan salah satu satwa endemik Sulawesi, 

namun terdapat juga larangan keras untuk mengambil Anoa karena sangat 

dilindungi oleh negara dan juga adat.14  

Semua aktivitas dan kegiatan yang dilakukan di dalam hutan harus dengan 

seizin dari ketua adat, juga terdapat larangan bagi masyarakat adat yakni dilarang 

keras membabat hutan. Hutan tidak boleh dibabat karena hutan adat merupakan 

salah satu sumber penghasilan bagi masyarakat adat, seperti masyarakat adat yang 

memanfaatkan hutan adat dengan mengambil madu, damar, rotan serta masyarakat 

adat memanfaatkan hutan adatnya dengan menanam tumbuhan produktif seperti 

kopi dan cengkeh. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat adat tetap mandiri secara 

ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di dalam wilayah adat. 

Masyarakat adat di Desa Ledan menjaga hutan adatnya dengan membuat 

aturan-aturan dalam pengelolaannya, aturan yang ada tidak bisa terlepas dengan 

adanya sanksi yang mengikuti, ketika ada aturan maka akan ada sanksi yang ikut 

melekat, adapun sanksi yang didapatkan oleh masyarakat apabila melanggar aturan-

aturan dalam mengelola hutan adat yakni: 

1) Sanksi adat 

Tidak akan dilayani ketika melakukan ritual pribadi seperti ritual Massima 

padang cerak barakbah, ritual ini dilakukan untuk meminta supaya kebun bagus 

perkembangannya dan terjaga kesuburannya. 

 

                                                           
14Darwin, “Wawancara” Kalimbua, 18 Maret 2022. 
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2) Sanksi sosial 

Penentuan denda, masyarakat adat terlebih dahulu mengadakan suatu 

musyawarah bersama ketika terdapat masyarakat yang melanggar aturan. Denda 

yang didapatkan tergantung dari kesepakatan bersama antara masyarakat apakah 

berupa menanam kembali pohon yang baru. 

3) Sanksi kesopanan 

Dikucilkan, ketika masyarakat melanggar maka ketika ada keperluannya 

tidak terlalu diperhatikan karena telah melanggar aturan adat. 

C. Peran Perempuan dalam Mengelola Hutan Adat 

1. Profil Kelompok Perempuan 

Perempuan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Massenrempulu atau 

perempuan AMAN Massenrempulu, membentuk kelompok perempuan adat di 

Desa Ledan pada tahun 2020, jumlah perempuan yang telah ikut berbagung dalam 

kelompok perempuan yang ada di Desa Ledan berjumlah sekitar 20 orang.15 

Kelompok perempuan adat yang telah dibentuk oleh perempuan AMAN 

Massenrempulu, memiliki struktur kelembagaan demi terstrukturnya kelompok 

perempuan yang ada di Desa Ledan. Kelompok perempuan adat, dibentuk dengan 

tujuan meningkatkan pengetahuan perempuan adat terhadap bagaimana 

memanfaatkan sumber daya alam yang ada di dalam wilayah adat. Adapun struktur 

kelompok perempuan di Desa Ledan: 

 

 

 

 

 

                                                           
15Muliati (38 Tahun), Ketua Kelompok Perempuan “Wawancara” 4 Februari 2022. 
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Hutan adat merupakan salah satu sumber daya alam yang diberikan kepada 

masyarakat adat untuk dikelola dan dimanfaatkan kehadirannya demi menciptakan 

ekonomi yang mandiri bagi masyarakat adat, bagaimana masyarakat adat mampu 

mengelola wilayah adat sehingga tetap mandiri secara ekonomi. Seperti yang 

diungkapkan oleh Ibu Arni sebagai informan melalui wawancara dengan peneliti 

bahwa: 
Yate dennamo kelompok perempuan dibentuk oleh perempuan AMAN 
Massenrempulu, kami to kelompok perempuan adat to jio kumunitas adatna 
masing-masing, terutama perempuan adat to jio masyarakat adat jo Desa 
Ledan. Yate mangkannamo dibentuk te kelompok perempuan, kan biasaki 
ikuti pelatihan-pelatihan terening-terning. Detonggan moyya apa di ussen 
maccamokan to kumua di bakte to kopi mane dibukku dikemas kemas 
sampaina dibaluk.16 

Artinya: 
Setelah dibentuknya kelompok perempuan adat oleh perempuan AMAN 
Massenrempulu, kami kelompok perempuan adat terutama kelompok 
perempuan adat yang ada di Desa Ledan, setelah terbentuknya kelompok 
perempuan ini, perempuan adat sudah bisa mengikuti pelatihan dan 
mendapatkan pengetahuan baru, perempuan adat sudah mengetahui 
bagaimana cara pemasaran dengan baik. 

Perempuan AMAN Massenrempulu selalu mengadakan pelatihan untuk 

bagaimana memanfaatkan sumber daya alam agar bernilai lebih untuk kemandirian 

ekonomi bagi masyarakat adat. Pelatihan yang dilakukan oleh perempuan AMAN 

Massenrempulu dengan melibatkan perempuan adat dari berbagai komunitas yang 

ada di Kabupaten Enrekang, memperlihatkan bagaimana cara memanfaatkan 

sumber daya alam yag ada di dalam masyarakat adat dengan baik termasuk dalam 

                                                           
16Arni (36 Tahun), Anggota Kelompok Perempuan, “Wawancara”,24 Februari 2022. 
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pengelolaan kopi.17 Memastikan kapasitas masyarakat adat dapat ditingkatkan 

melalui belajar bersama komunitas masyarakat adat yang lain serta sharing 

pengetahuan dimana pengetahuan itu menjadi perekat diantara komunitas 

masyarakat adat yang ada di Kabupaten Enrekang, kemudian masing-masing 

kelompok adat mengembangkan produk yang ada pada komunitasnya masing-

masing. Kelompok perempuan adat di Desa Ledan memiliki produk yakni kopi. 

Kehadiran peraturan daerah Kabupaten Enrekang nomor 1 tahun 2016 

tentang pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di 

Kabupaten Enrekang dan disusul terbitnya SK pada tahun 2019 tentang pengakuan 

terhadap masyarakat hukum adat di Desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten 

Enrekang, selain memberikan kepastian keberlanjutan ruang hidup masyarakat 

adat, peraturan daerah dan SK kepala daerah di Enrekang mampu menggerakkan 

ekonomi para perempuan adat. Menurut Jusmiati sebagai perempuan adat dari 

komunitas adat yang ada di Desa Ledan, Jusmiati membenarkan bahwa peraturan 

daerah dan SK memberi arti penting bagi perempuan terlibat dalam pengelolaan 

hutan. Seperti yang di ungkapkan oleh Jusmiati bahwa: 
Yatonna batumpiran yatonna eddapa nadi tetapkan jo hutan sebagai hutan 
adat, dilarang laloki mentama sola berkebun lanjo hutan, tapi yato allo 
eddamo dikagalliki sa denmo SK messun jomai pamarentah daerah 
bisamiki mentama lanjo hutan tanan kopi sola yato lekokna.18 

Artinya: 
Dulu sebelum ditetapkan hutan sebagai hutan adat, ada larangan masuk dan 
berkebun di dalam hutan. Akan tetapi hari ini, tidak ada lagi larangan masuk 
hutan setelah keluarnya SK dari pemerintah daerah, di dalam hutan sudah 
bisa menanam kopi dan yang lainnya. 

Adanya pengakuan terhadap wilayah adat serta keluarnya SK Bupati 

terhadap pengakuan masyarakat hukum adat di Desa Ledan, memberikan arti 

penting bagi perempuan ikut serta dalam pengelolaan hutan adat, hal tersebut 

                                                           

17Arni, “Wawancara”,24 Februari 2022. 

18Jusmiati (24Tahun) Pemimpin Barisan Pemuda Adat Massenrempulu “Wawancara” 24 

Februari 2022. 
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disebabkan karena sebelumnya, hutan masih tetap berstatus sebagai hutan negara 

sehingga membuat masyarakat adat enggan untuk masuk apalagi mengelola hutan 

yang ada, hal tersebut membuat masyarakat khawatir ketika masyarakat adat masuk 

dalam hutan maka akan ditangkap oleh polisi kehutanan. Sehingga kehadiran SK 

terhadap pengakuan masyarakat hukum adat di Kabupaten Enrekang memberikan 

kebebasan bagi masyarakat adat.  

Perempuan adat di Desa Ledan memiliki peran penting dalam pengelolaan 

hutan adat, termasuk mengelola kopi. Tumbuhan kopi merupakan salah satu 

tumbuhan produktif yang ditanam di dalam kawasan hutan adat, menurut Pak Aziz 

tanaman kopi yang ditanam di dalam hutan adat merupakan kopi yang pertama ada 

di Desa Ledan. Tanaman kopi menjadi salah satu tanaman yang dipilih untuk 

ditanam di dalam hutan adat karena sangat cocok dengan kondisi tanah dan cuaca 

yang ada di Desa Ledan.19 

 Kopi arabika merupakan produk unggulan yang dikembangkan oleh 

kelompok perempuan adat yang ada di Desa Ledan. Menurut Pak Aziz selaku ketua 

adat di Desa Ledan, kelompok ibu-ibu berperan penting dalam pengelolaan kopi, 

selama ini kopi sudah dikemas dan ditawarkan kepada pengecer dan warung kopi 

yang ada, semua itu dikerjakan oleh kelompok perempuan adat di Desa Ledan. 

Seperti yang diungkapkan oleh Pak Aziz melalui wawancara dengan informan 

bahwa: 
Yatumai ibu-ibu to berperan penting lanne kelolai hutan adat termasuk 
pengelolaan kopi, yate selama yate mulaimi di bukku-bukku sola malemi di 
bawalako tumai panggeceran sola tonanoi tau manggisok iso kopi, 
yangasanmo jo na lakukan tumai ibu-ibu.20 

Artinya:  
Ibu-ibu memiliki peran penting dalam pengelolaan hutan termasuk 
pengelolaan kopi, selama ini kopi sudah mulai dikemas kemudian dibawa 
ke pengecer dan warung kopi, itu semua dilakukan oleh perempuan. 
 

                                                           
19Aziz “Wawancara” 4 Februari 2022. 
20Aziz “Wawancara” 4 Februari 2022. 
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2. Peran Perempuan dalam Mengelola Hutan Adat 

Adapun peran perempuan dalam mengelola hutan adat di Desa Ledan: 

a. Peran perempuan dalam pemungutan hasil hutan 

Peran perempuan dalam mengelola hutan adat dapat terlihat dari 

pemungutan hasil hutan, perempuan memiliki peran dalam memungut hasil hutan 

seperti kopi. Seperti yang di ungkapkan oleh informan yakni Ibu Muliati selaku 

ketua kelompok perempuan melalui wawancara dengan peneliti, Ibu Muliati 

mengatakan bahwa: 
Yate jamaii te kopi, den iya peran pentingna tulako baine susinnami yatu 
mai baine male nalai jomai buanna ke matasak mi, yanna mngkamo malemi 
na pabarrek mane napaccinggi nabasei, mane na alloi. Yanna makasemo 
jo kopi manek ii di heller yato di heller yato dialai jo buah kopi lako issinna 
yanna mangkamo di baktemi na manek dibukku bukku, yanna mangkamo 
malemiki balukki yangasanmo jo najama jomai perempuan, tapi yatemai 
diolah iii temai kopi pake unnapiriki alat-alat tojolo susi ke jo unnapiki 
dapoh baktei.21 

Artinya: 

Pengelolaan kopi ini, perempuan memiliki peran penting di dalamnya 
dimana perempuan memiliki tugas untuk memungut hasil hutan seperti 
memetik hasil buah kopi, kemudian dibersihkan dari kulit luarnya, setelah 
itu kopi dicuci dan dikeringkan. Setelah kopi sudah kering, kopi di heller 
yakni memisahkan kulit agar terpisah. Lalu kemudian disangrai dan 
dikemas, sampai pada penjualan. Semua itu dikerjakan oleh perempuan, 
namun dalam pengelolaan kopi ini masih di olah dengan menggunakan alat-
alat tradisional, misalnya saja dalam melepas kulit kopi dengan bijinya dan 
juga ketika kopi disangrai dengan menggunakan alat yang tradisional, 
seperti masih menggunakan kayu bakar. 

Perempuan memiliki tugas untuk mengelola kopi sampai produk kopi dapat 

dijual, mulai dari perempuan yang bertugas dalam memetik biji kopi, kemudian 

dipisahkan dari kulit luarnya dan dibersihkan, lalu dijemur, setelah kering kopi 

dipisahkan dari kulit dalamnya selanjutnya kopi disangria sampai berubah warna 

menjadi hitam dan mengeluarkan aroma kopi, setelah itu kopi dikemas-kemas. 

Pengemasan kopi memiliki ukuran kemasan produk yang berbeda-beda mulai dari 

yang berukuran 250 gr, 500 gr dan tersedia pula yang berukuran 1000 gr dengan 

                                                           

21Muliati, “Wawancara” 4 Februari 2022. 



64 
 

 
      

harga yang berfariasi. Setelah kopi sudah dikemas selanjutnya kopi dijual, dapat 

dikatakan bahwa hampir dalam pengelolaan kopi semua dikerjakan oleh perempuan 

adat. 

Perempuan adat memiliki pengetahuan tradisional dalam pengelolaan hutan 

adat, termasuk pengelolaan kopi. Perempuan adat mampu membuat cita rasa kopi 

yang khas melalui pengetahuan tradisionalnya. Kelompok perempuan adat di Ledan 

belum memiliki rumah produksi, sehingga dalam kegiatan pengelolaan kopi biasa 

dilakukan di rumah ketua kelompok perempuan dan rumah ketua adat, tidak adanya 

rumah produksi kelompok perempuan, tidak membuat semangat perempuan adat 

surut dalam mengelola hutan adat, karena perempuan adat menganggap kelompok 

perempuan ini mampu membuat tali persaudaraan antara masyarakat adat semakin 

terjalin dengan baik. 

b. Peran perempuan dalam pemasaran hasil hutan 

Peran perempuan juga terlihat dari pemasaran hasil hutan, seperti 

wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan informan yakni Ibu Nurlianti yang 

mengatakan bahwa: 
Yajomai kopi yannna mangkamo di olah, mangka tokmi di bukku-bukku, 
malemokan bawai lako panggeceran supaya na eceran ii, sola kibawa 
tokmo lako yato nanoi totau manggisok manggisok kopi. Sola kan den tokpa 
gerai yato bola dinoi meman iya baluk sangganna produk-produkna 
masarakak adat jo Massenrempulu, kami tokpa to baine male bawai lako.22 

Artinya: 
Itu kopi setelah diolah dan sudah dikemas-kemas kami membawanya ke 
pengecer supaya diecerkan dan kami juga membawa ke warung-warung 
kopi yang ada. Perempuan adat juga membawa produk ketempat penjualan 
yakni telah tersedia gerai tempat penjualan produk masyarakat adat yang 
ada di Massenrempulu.  

Perempuan membawa hasil hutan yang sudah diolah ke pengecer dan 

menjual di warung kopi yang ada. Perempuan menitipkan produknya ke warung 

sembako yang ada disekitar Desa Ledan, serta menitipkan ke warung kopi yang ada 

                                                           
22Nurlianti (31 tahun), Anggota Kelompok Perempuan Adat “Wawancara” 24 Februari 

2022. 
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di Kecamatan Buntu Batu. Perempuan juga mambawa hasil produksinya ke Gerai 

Masyarakat Adat Massenrempulu (GEMAS), yakni tempat penjualan produk 

semua komunitas adat yang ada di Kabupaten Enrekang, yang berlokasikan di Desa 

Mendatte Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang, lokasi tersebut sangat 

strategis karena berada di jalan poros Makassar-Toraja. 

Produk unggulan yang dikembangkan oleh masyarakat adat di bumi 

Massenrempulu, selain membawa produknya ke pengecer akan tetapi masyarakat 

adat juga membawa produk unggulannya di gerai penjualan masyarakat adat 

Massenrempulu. Gerai masyarakat adat Massenrempulu ini dibentuk dengan tujuan 

memberikan wadah kepada masyarakat adat untuk memasarkan produk dengan 

memanfaatkan sumber daya alam yang ada dalam wilayah adat di Kabupaten 

Enrekang.  

c. Peran perempuan dalam upaya perlindungan hutan 

Perempuan juga terlibat dalam usaha perlindungan hutan, seperti yang 

diungkapkan oleh Ibu Hasna melalui wawancara dengan peneliti bahwa: 

Yate selama ini diusahaknni iya nadikua na tattak iya marege te hutanta, 
yamote carata supaya na marege tarruh anggi pagundul ii, edda lalo 
wakding digajatan te hutanta susinnami ke mebangki takbang 
sembarangan.23 

Artinya: 

Selama ini kami mengusahakan agar kealamiahan hutan tetap terjaga, 
dengan cara tidak menebang sembarangan serta tidak membuat kerusakan 
sampai membuat hutan menjadi gundul. 

Perlindungan hutan begitu diperhatikan oleh masyarakat adat yang ada di 

Desa Ledan, laki-laki maupun perempuan begitu berperan dalam perlindungan 

hutan adat. Laki-laki dan perempuan tetap menjaga agar supaya hutan tetap terjaga 

kealamiahannya, dengan tetap menjaga agar hutan tidak gundul. Seperti dalam 

pengelolaan kopi, perempuan juga begitu memperhatikan dan melakukan upaya 

                                                           
23Hasna (24 Tahun), Anggota Kelompok Perempuan Adat “Wawancara” 24 Februari 2022. 
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agar tumbuhan kopi tetap terjaga dengan baik. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu 

Arni melalui wawancara dengan informan yakni: 

yate imbo carana nadikua makassing tarruh te tumbuhan kopi, diperhatikan 
rappai matumba carana pemangkasan, penggunaan bahan-bahan kimia 
sola diperhatikan rappai to jarak tanaman.24 

Artinya: 

Kami mengupayakan bagaimana caranya agar tumbuhan kopi tetap terjaga 
dengan baik dengan pemangkasan, penggunaan bahan-bahan kimia serta 
dengan memperhatikan jarak tanam 

Selama ini upaya yang dilakukan oleh perempuan adat agar tumbuhan kopi 

tetap terjaga dengan baik yakni dengan melakukan pemangkasan, mengurangi 

jumlah bahan kimia dan memperhatikan jarak tanam. Pendapatan yang didapatkan 

oleh kelompok perempuan adat di Desa Ledan melalui penjuan produk dipakai oleh 

kelompok perempuan ketika mengadakan suatu kegiatan pelatihan. Selama ini 

perempuan adat mendapatkan pengetahuan dan bisa mengaplikasikan ke 

kehidupannya, selama ini perempuan adat yang ikut bergabung dalam kelompok 

perempuan adat mendapatkan bantuan dari AMAN Massenrempulu berupa bibit-

bibit palawija seperti bibit tomat dan bawang perei. 

Perempuan adat merupakan bagian dari masyarakat adat, yang memiliki 

segenap aturan-aturan hukum adat yang mengatur keberlangsungan hidup 

masyarakat adat yang harus ditaati dan dijalankan sesuai dengan yang telah 

ditetapkan. Masyarakat adat termasuk di dalamnya perempuan adat memiliki peran 

dan tanggung jawab masing-masing dalam menciptakan suatu keteraturan dalam 

masyarakat. Seperti halnya di dalam pengelolaan hutan adat, selain laki-laki 

perempuan juga ikut dilibatkan dalam pengelolaannya serta tetap menjaga 

kehadirannya. Keterlibatan perempuan dalam pengelolaan hutan yang ada di Desa 

Ledan memberikan pengertian bahwa antara laki-laki dan perempuan bisa saling 

                                                           
24Arni, “Wawancara”,24 Februari 2022. 
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menghargai, memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan untuk ikut 

andil dan terlibat dalam pengelolaan hutan adat. 

3. Sistem Kerja Kelompok Perempuan 

Tumbuhan kopi merupakan tumbuhan jangka panjang, tumbuhan kopi di 

Desa Ledan memiliki musim yakni terjadi pada bulan Maret sampai bulan Agustus, 

dimana waktu yang paling banyak berbuah terjadi pada bulan April sampai pada 

bulan Mei. Tumbuhan kopi biasa dipetik satu kali selama dua minggu untuk 

mendapatkan buah yang benar-benar matang. 

Pengelolaan kopi oleh kelompok perempuan, mulai dari pemungutan 

sampai pada pemasaran dilakukan secara bersama-sama. Seperti yang diungkapkan 

oleh Ibu Muliati selaku ketua kelompok perempuan mengatakan: 

Sangganna iya tekelolai temati kopi kandisanga today iya ka kelompok, jadi 
tattakki iyya yanna den jamai temai kopi harusriki iya sola tarruh mammula 
menduruk kopi sampaina digaragai tattakki iya sola-sola.25 

Artinya: 

Semua kegiatan pengelolaan kopi dilakukan secara bersama-sama, mulai 
dari pemungutan biji kopi sampai pada pemasaran. 

Peran perempuan pada sektor domestik juga dilakukan oleh perempuan 

yang menjadi pengelola hutan. Selain perempuan memiliki peran dalam mengelola 

hutan pada sektor pablik, akan tetapi perempuan juga tidak meninggalkan 

peranannya pada sektor domestik. Seperti wawancara yang dilakukan dengan Ibu 

Arni mengatakan: 

Selain iya te undikan kelolai te hutan adat susinnami kelolai te mai kopi, 
tattakan kami jolo pajoloi to jama-jamaan jo bola sebagai ibu rumah 
tangga susinnami pasadia keperluanna to muaneta sola anakkata sola 
dijamai jolo to jo bola susinnami mannasu, mampepaccing.26 

Artinya: 

Selain terlibat dalam pengelolaan hutan adat seperti pengelolaan kopi, kami 
tetap mengutamakan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga seperti 

                                                           
25Muliati, “Wawancara” 4 Februari 2022. 

26Arni, “Wawancara”,24 Februari 2022. 
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mempersiapkan keperluan suami dan anak, serta melaksanakan pekerjaan 
di rumah seperti memasak dan membersihkan. 

 Keterlibatan perempuan dalam pengelolaan hutan tidak serta merta 

meninggalkan pekerjaan rumah seperti menjadi seorang istri ataupun menjadi 

seorang ibu, perempuan tetap memperhatikan tugasnya sebagai ibu rumah tangga 

mulai dari mempersiapkan keperluan suami dan keperluan anak dan juga 

melakukan pekerjaan rumah seperti berberes rumah. 

Keterlibatan perempuan dalam pengelolaan hutan adat tidak dilarang oleh 

suami, seperti wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan informan Bapak 

Bahtiar sebagai suami pengelola hutan mengatakan: 

Eddakamikna kilaranggi tumai baine undi lannengkelolai te hutan, karena 
kedikitai ngenanna jo bagian hutan to ditananni kopi eddarana mabela 
gaja. Apalagi ini yate budai sijama.27 

Artinya:  

Kami tidak melarang perempuan ikut terlibat dalam pengelolaan hutan adat 
seperti pengelolaan kopi, karena dilihat dari lokasi hutan adat yang ditanami 
tumbuhan kopi tidak jauh dari pemukiman dan mudah dijangkau oleh 
perempuan apalagi pengelolaan hutan ini dilakukan secara bersama-sama. 

Seperti juga yang diungkapkan oleh Bapak Uttang mengatakan: 

Yatumai baine edda nadi larang undi kelolai temai kopi, kanri iya yatemai 
baine biasami ke yara tumai jama kopi, apalagi edda unarana mawatang 
jama-jamanna temai kopi.28 

Artinya: 

Perempuan tidak dilarang untuk ikut mengelola kopi, bahkan pengelolaan 
kopi bagi perempuan sudah terbiasa, apalagi pengelolaan kopi tidak terlalu 
berat. 

Bagi perempuan di Desa Ledan pekerjaan pegelolaan kopi sudah menjadi 

hal yang biasa, perempuan biasa membantu orang tua di kebun serta istri sering 

membantu suami di kebun agar pekerjaan cepat selesai.  

 

                                                           

27Bahtiar (44 tahun), Suami Kelompok Perempuan “Wawancara” 12 Juli 2022. 

28Uttang (49 tahun), Suami Kelompok Perempuan “Wawancara” 15 Juli 2022. 
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D. Refleksi Nilai Islam Terhadap Pengelolaan Hutan 

1. Refleksi Nilai Islam Terhadap Pengelolaan Hutan  

Allah swt. menciptakan langit dan bumi yang di dalamnya terdapat sumber 

daya alam termasuk hutan, yang dimaksudkan agar dapat dikelola dan 

dimanfaatkan oleh manusia sebagai khalifatul ardh. Konsep kekhalifaan bersifat 

transenden yang mengamanahkan pengelolaan hutan kepada manusia yang kelak 

akan dimintai pertanggung jawaban.29 Terdapat dalam al-Qur’an, tujuan penciptaan 

manusia ke permukaan bumi adalah untuk menjadi pengelola alam, seperti yang 

dijelaskan di dalam firmannya yang terdapat di dalam QS Al ‘Baqarah/2:30. 

رْضِ خَلِيْفَ 
َ
ا
ْ
 فِى ال

ٌ
يْ جَاعِل ِ

ةِ اِن 
َ
مَلٰۤىِٕك

ْ
كَ لِل  رَبُّ

َ
 فِيْهَا مَنْ وَاِذْ قَال

ُ
عَل جْ

َ
ت
َ
وْْٓا ا

ُ
ةًۗ  قَال

حُ بِ  ِ سَب 
ُ
نُ ن حْ

َ
مَاۤءَۚ وَن فْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الد ِ مْدِكَ وَنُ يُّ مُ حَ

َ
عْل
َ
يْْٓ ا ِ
 اِن 

َ
كَۗ  قَال

َ
سُ ل قَد ِ

مُوْنَ 
َ
ا تَعْل

َ
 مَا ل

Terjemahnya: 

(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak 
menjadikan khalifah) di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak 
menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, 
sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia 
berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu 
ketahui.”30 

Ayat di atas dijelaskan bahwa Allah menciptakan manusia ke permukaan 

bumi untuk menjadi seorang khalifah atau pemimpin. Pemberitahuan kepada 

Malaikat bahwa Allah akan menciptakan manusia sebagai khalifa di bumi, adanya 

kekhawatiran Malaikat terhadap kelakuan manusia yang hanya akan melakukan 

kerusakan dan pertumpahan darah di bumi. Setiap manusia di bumi adalah seorang 

khalifa atau pemimpin dan akan ditanya mengenai pertanggung jawaban nanti, 

                                                           

29Radhei Munadi, “Etika Pengelolaan Hutan dalam Perspektif al-Qur’an”, Jurnal Tafsere, 
Vol. 8, No 2, 2020, h. 82. 

30Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 6. 
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terkait apa yang dilakukan di bumi dan dalam menjaga alam termasuk bagaimana 

manusia dalam mengelola hutan. 

Manusia adalah mahluk hidup yang diciptakan oleh Allah swt. untuk tinggal 

di bumi, beraktivitas dan berinteraksi dengan lingkungannya dengan masa dan 

relung waktu terbatas, seperti dijelaskan dalam QS Al ‘Baqarah/2:36. 

 
َّ
زَل
َ
انَا فِيْهِ   وَ فَا

َ
ا ك خْرَجَهُمَا مَِِّ

َ
يْطٰنُ عَنْهَا فَا مْ هُمَا الشَّ

ُ
نَا اهْبِطُوْا بَعْضُك

ْ
قُل
ى حِيْنٍ 

ٰ
مَتَاعٌ اِل رْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّ

َ
ا
ْ
مْ فِى ال

ُ
ك
َ
ۚ  وَل  لِبَعْضٍ عَدُوٌّ

Terjemahnya: 

Dan bagimu ada tempat kediaman di bumi, kesenangan hidup sampai 
waktu yang ditentukan.31 

Kediaman di bumi diberikan Allah kepada manusia sebagai kesyukuran 

yang harus disyukuri, maka manusia wajib memeliharanya sebagai suatu amanah. 

Manusia telah diberitahu oleh Allah bahwa mereka akan hidup di bumi dalam batas 

waktu tertentu, oleh karena itu manusia dilarang keras berbuat kerusakan. Bagi 

mahluk hidup, bumi adalah habitat atau tempat tinggal, bagi hidupan liar habitat 

merupakan unsur penting kehidupan di dalam termasuk manusia, di muka bumi ini 

ada berbagai tipe habitat yang terdiri dari berbagai jenis ekosistem, seperti hutan, 

rawa, gunung dan sungai yang membentuk suatu landskap yang kompleks, setiap 

mahluk hidup menempati habitatnya.32 

Serta dijelaskan pula dalam al-Qur’an bahwa bumi dan seisinya 

dianugrahkan kepada manusia untuk dijaga dengan baik, karena Allah menjadikan 

langit dan bumi beserta isinya semuanya adalah untuk manusia, dijelaskan di dalam 

QS Al ‘Baqarah/2:29. 

                                                           

31Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h.6. 

32Fachruddin M. Mangujaya, Konservasi Alam dalam Islam, (Jakarta: Yayasan Obor 
Indonesia,2019), h. 15. 
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َ
ى اِل رْضِ جَمِيْعًا ثُمَّ اسْتَوٰٓ

َ
ا
ْ
ا فِى ال مْ مَّ

ُ
ك
َ
قَ ل
َ
ذِيْ خَل

َّ
مَاۤءِ فَسَ هُوَ ال ىهُنَّ سَبْعَ ى السَّ وه

ِ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ࣖ
 
 سَمٰوٰتٍۗ  وَهُوَ بِكُل

Terjemahnya: 

Dialah (Allah) yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu, 
kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi 
tujuh langit. Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.33 

Dijelaskan pula dalam QS AS ‘Sad/38: 27-28. 

اۗ ذٰلِكَ ظَ 
ً
رْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِل

َ
ا
ْ
مَاۤءَ وَال قْنَا السَّ

َ
 وَمَا خَل

ٌ
فَرُوْا فَوَيْل

َ
ذِينَْ ك

َّ
نُّ ال

مَنُوْا وَعَ 
ٰ
ذِيْنَ ا

َّ
 ال
ُ
عَل جْ

َ
مْ ن

َ
ۗ ا ارِ فَرُوْا مِنَ النَّ

َ
ذِينَْ ك

َّ
ِل
 
 ل

ْ
ال
َ
لِحٰتِ ك وا الصه

ُ
مُفْسِدِيْنَ مِل

ارِ  فُجَّ
ْ
ال
َ
قِيْنَ ك مُتَّ

ْ
 ال
ُ
عَل جْ

َ
مْ ن

َ
رْضِ  ا

َ
ا
ْ
 فِى ال

Terjemahnya: 

Kami tidak menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara 
keduanya secara sia-sia. Itulah anggapan orang-orang yang kufur. Maka, 
celakalah orang-orang yang kufur karena (mereka akan masuk) neraka.  
Apakah (pantas) Kami menjadikan orang-orang yang beriman dan beramal 
saleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi? Pantaskah 
Kami menjadikan orang-orang yang bertakwa sama dengan para 
pendurhaka?.34 

Ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah telah menciptakan bagi manusia 

segala yang terdapat di muka bumi yaitu menciptakan bumi beserta isinya, agar 

manusia mendapatkan manfaat di dalamnya, dalam Islam ketentuan mengenai 

perlindungan alam termasuk dalam syariat yang mencakup perlindungan terhadap 

keaslian lembah, sungai, gunung dan pemandangan alam lainnya, dimana mahluk 

dapat hidup di dalamnya di sebut hima. Hima adalah suatu kawasan yang khusus 

dilindungi oleh pemerintah (Imam Negara atau khalifah) atas dasar syari’at demi 

melestarikan hidupan liar dan hutan. Nabi pernah bersabda: 

ى لا  سُوْلِهِ  لله إالا  حِما لِرا  وا

 

                                                           

33Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 5. 

34Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 455. 
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Artinya: 

Tidak ada hima kecuali milik Allah dan Rasulnya. (HR. Bukhari).35 

Ziauddin Sardar mencatat di Semenanjung Arabia terdapat enam tipe hima 

yang tetap dilestarikan sampai sekarang yaitu: 

a. Kawasan lindung dimana aktivitas menggembala dilarang 

b. Kawasan lindung dimana pohon dan hutan serta penebangan kayu dilarang atau 

dibatasi  

c. Kawasan lindung dimana pengembalaan ternak dibatasi untuk musin-musim 

tertentu 

d. Kawasan lindung terbatas untuk spesies tertentu dan dalam jumlah hewan 

ternak yang dibatasi 

e. Kawasan lindung terbatas untuk memelihara lebah, dimana pengembala tidak 

diperkenankan pada musim berbunga 

f. Kawasan lindung yang dikelola untuk kemaslahatan desa-desa atau suku-

suku.36 

Terdapat perintah dalam al-Qur’an yang memerintahkan agar manusia tidak 

menciptakan kerusakan di muka bumi, yakni terdapat dalam QS Al ‘Qasas/28:77. 

ا 
َ
خِرَةَ وَل

ٰ
ا
ْ
ارَ ال ُ الدَّ تٰىكَ اللّٰه

ٰ
مَآْ تَنْسَ نَصِيْبَ وَابْتَغِ فِيْمَآْ ا

َ
حْسِنْ ك

َ
نْيَا وَا كَ مِنَ الدُّ

 َ رْضِۗ اِنَّ اللّٰه
َ
ا
ْ
فَسَادَ فِى ال

ْ
ا تَبْغِ ال

َ
يْكَ وَل

َ
ُ اِل حْسَنَ اللّٰه

َ
مُفْسِدِيْنَ ا

ْ
بُّ ال ا يُحِ

َ
  ل

Terjemahnya: 

Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) 
negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat 
baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu 
dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak 
menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”37 

                                                           

35Fachruddin M. Mangujaya, Konservasi Alam dalam Islam, h. 75. 

36Fachruddin M. Mangujaya, Konservasi Alam dalam Islam, h. 80. 

37Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 394. 
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Ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah memerintahkan hambanya agar 

memanfaatkan apa yang telah diberikan kepadanya, dengan tidak merusaknya. 

Semua isi bumi telah di anugerahkan agar dijaga dan dikelola sehingga manfaatnya 

mampu dirasakan oleh manusia, seperti hutan yang merupakan paru-paru dunia, 

hutan harus dijaga, dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. Manusia harus mampu 

mengelola hutan dengan baik dengan mempertimbangkan sebab yang akan terjadi. 

Potensi yang ada di dalam hutan memberikan manfaat bagi manusia apalagi yang 

menggantungkan hidupnya dari hasil hutan, akan tetapi dalam pengelolaan hutan 

perlu kehati-hatian agar tidak membuat mahluk hidup yang ada di hutan menjadi 

mati. Dijelaskan pula di dalam QS Ar ‘Rum/30: 41. 

فَسَادُ فِى 
ْ
يْدِى النَّاسِ لِ ظَهَرَ ال

َ
سَبَتْ ا

َ
بَحْرِ بِمَا ك

ْ
بَر ِ وَال

ْ
ذِيْ ال

َّ
يُذِيْقَهُمْ بَعْضَ ال

هُمْ يَرْجِعُوْنَ 
َّ
عَل
َ
وْا ل

ُ
 عَمِل

Terjemahnya:  

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan 
manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari 
(akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).38 

Namun pada kenyataannya telah nampak kerusakan di bumi, seperti hutan 

yang dialih fungsikan menjadi lahan pertambangan, sampah dibuang sembarangan 

dan pemburuan liar merajalela. Kerusakan di laut seperti limbah minyak yang 

dibuang ke laut, penggunaan bom ikan serta penggunaan racun pada ikan 

menyebabkan ikan yang kecil-kecil menjadi mati. Allah menyebut bahwa 

kerusakan alam, di darat maupun di laut debabkan karena perbuatan tangan 

manusia.  

Pengelolaan hutan adat yang ada di Desa Ledan, dengan segala aturan yang 

telah ditetapkan dalam pengelolaannya dapat mencegah terjadinya kerusakan yang 

dapat terjadi dalam hutan. Masyarakat adat sudah selayaknya patuh terhadap aturan 

                                                           

38Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h.408. 
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yang ditetapkan karena mereka memiliki keyakinan yang kuat terhadap adat ketika 

melanggar segala aturan adat yang telah ditetapkan. Manusia sudah selayaknya 

patuh dengan tidak membuat kerusakan di muka bumi ini, begitu pula dalam 

pengelolaan hutan manusia harus mampu memanfaatkan hutan dengan baik, 

dengan menjaga dan tidak membuat hutan menjadi gundul. 

2. Pandangan Islam Terhadap Perempuan Bekerja 

Islam tidak melarang bagi laki-laki atau perempuan untuk bekerja, baik di 

dalam ataupun di luar rumah.39 Terdapat dalam QS An ‘Nahl/16: 97. 

نُحْيِيَنَّ 
َ
نْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَل

ُ
وْ ا

َ
رٍ ا

َ
نْ ذكَ  صَالِحًا م ِ

َ
بَةًۚ مَنْ عَمِل ِ

هٗ حَيٰوةً طَي 
وْنَ 
ُ
انُوْا يَعْمَل

َ
حْسَنِ مَا ك

َ
جْرَهُمْ بِا

َ
هُمْ ا نَجْزِيَنَّ

َ
 وَل

Terjemahnya: 

Barang Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun 
perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti kami akan berikan 
kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami berikan balasan dengan 
pahala yang lebih bak dari apa yang telah kami kerjakan.40 

Juga dijelaskan di dalam QS At ‘Taubah/9:105. 

مُؤْمِنُوْنَۗ 
ْ
هٗ وَال

ُ
مْ وَرَسُوْل

ُ
ك
َ
ُ عَمَل وْا فَسَيَرَى اللّٰه

ُ
ى عٰلِمِ وَقُلِ اعْمَل

ٰ
وْنَ اِل  وَسَتُرَدُّ

وْنَۚ 
ُ
نْتُمْ تَعْمَل

ُ
مْ بِمَا ك

ُ
ئُك ِ هَادَةِ فَيُنَب 

غَيْبِ وَالشَّ
ْ
 ال

Terjemahnya: 

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bekerjalah! Maka, Allah, Rasul Nya, dan 
orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu, kamu akan dikembalikan 
kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, dia akan 
memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan.”41 

                                                           

39Muhibuddin,” Pandangan Ulama Dayah Terhadap Perempuan Pekerja Pada Malam Hari 
pada Fasilitas Umum”, Jurnal Of Child and Gender Studies, Vol 4. No1, Maret 2018, h. 144. 

40Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h.278. 

41Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h.203. 
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Juga terdapat di dalam QS An ‘Nisa/4:32 yang mempertegas bahwa semua 

manusia termasuk perempuan berhak untuk bekerja, dijelaskan di dalam firman 

Tuhan yang berbunyi. 

ا  جَالِ نَصِيْبٌ مِ َِّ ى بَعْضٍۗ  لِلر ِ
ٰ
مْ عَل

ُ
ُ بِهٖ بَعْضَك  اللّٰه

َ
ل وْا مَا فَضَّ ا تَتَمَنَّ

َ
تَسَبُوْاۗ  وَل

ْ
اك

ِ شَيْءٍ 
 
انَ بِكُل

َ
َ ك َ مِنْ فَضْلِهٖۗ  اِنَّ اللّٰه وا اللّٰه

ُ
ل ٔـَ تَسَبْنَۗ وَسْ

ْ
ا اك سَاۤءِ نَصِيْبٌ مِ َِّ ِ

وَلِلن 
 عَلِيْمًا

Terjemahnya: 

Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah 
dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-
laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) 
ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah 
sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui 
segala sesuatu. 

Ayat di atas dapat disimpulkan bahwa disebutkan secara tegas bahwa untuk 

menciptakan kehidupan yang baik (hayatan thayyibah) dipersyaratkan peran aktif 

setiap orang beriman, lelaki dan perempuan, tentu dengan melakukan aktivitas yang 

positif (amalan shalihah). Dapat dipahami bahwa setiap manusia termasuk wanita 

berhak untuk bekerja dan mendapat ganjaran setimpal atas apa yang mereka 

kerjakan. Sehingga dalam Islam hukum wanita yang bekerja adalah mubah atau 

diperbolehkan, sebagian ulama juga berpendapat tentang hukum wanita bekerja di 

luar rumah yakni mubah atau diperbolehkan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang berjudul Peran Perempuan 

dalam Pengelolan Hutan Adat di Desa Ledan Kecamatan Buntu Batu 

Kabupaten Enrekang. Masyarakat adat Desa Ledan memiliki aturan-aturan 

dalam mengelola hutan adat, terdapat aturan yang disepakati oleh ketua 

bersama dengan masyarakat adat berdasarkan kearifan lokal yang ada di 

dalam masyarakat adat. Terdapat pengetahuan tradisional yang dimiliki 

oleh masyarakat adat dalam menjaga serta melindungi hutan adatnya agar 

tetap terjaga kealamiahannya. Aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam 

upaya perlindungan hutan adat adalah masyarakat yang dapat mengelola 

hutan adat hanyalah masyarakat yang berada dalam wilayah adat, larangan 

memasuki bagian hutan yang dikeramatkan, larangan menebang pohon 

pada kemiringan tertentu, serta ketika mengambil satu batang pohon maka 

harus mengganti tiga batang pohon untuk ditanam kembali.  

2. Kehadiran peraturan daerah, serta disusul dengan terbitnya SK pengakuan 

terhadap masyarakat hukum adat di Desa Ledan Kecamatan Buntu Batu 

Kabupaten Enrekang, memberikan kesempatan bagi perempuan untuk 

terlibat dalam pengelolaan hutan. Peran perempuan dalam mengelola hutan 

adat termasuk dalam mengelola kopi yakni dapat terlihat dari peran 

perempuan dalam pemungutan hasil hutan, keterlibatan perempuan dalam 

pemasaran hasil hutan sera perempuan juga memiliki peran penting dalam 

upaya perlindungan hutan. 

3. Allah swt. menciptakan langit dan bumi yang di dalamnya terdapat sumber 

daya alam termasuk hutan yang dimaksudkan agar dapat dikelola dan 
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dimanfaatkan oleh manusia sebagai khalifatul ardh, dalam al-Qur’an surah 

Al ‘Baqarah ayat 36 dijelaskan bahwa manusia diciptakan oleh Allah 

dengan waktu yang terbatas, sehingga manusia harus mampu mengelola dan 

memanfaatkan sumber daya alam, dalam al-Qur’an banyak sekali terdapat 

ayat yang menjelaskan agar manusia tetap menjaga dan memanfaatkan 

sumber daya alam seperti di dalam al-Qur’an surah Al ‘Baqarah ayat 29. 

Selain itu juga terdapat ayat yang melarang manusia untuk berbuat 

kerusakan di muka bumi yakni terapat di dalam al-Qur’an surah Al ‘Qashas. 

Aturan dalam mengelola hutan adat di Desa Ledan dapat mencegah 

terjadinya kerusakan hutan.  

B. Implikasi Penelitian 

Implikasi dari penelitian ini adalah: 

1. Diharap kepada masyarakat agar senantiasa menaati aturan-aturan yang 

telah ditetapkan dalam mengelola hutan dan tetap menjalin kehidupan yang 

baik antara sesama masyarakat adat, sebagai masyarakat adat yang 

memiliki aturan-aturan adat di dalam setiap berperilaku sesuai dengan 

pengetahuan tradisionalnya, serta tidak melanggar aturan yang telah 

ditetapkan. 

2. Bagi perempuan diharapkan agar senantiasa aktif dalam kelompok 

perempuan, karena perempuan memiliki pengetahuan tentang bagaimana 

mengelola hutan adat, termasuk pengelolaan kopi. Apalagi telah ada ruang 

dan kesempatan yang diberikan kepada perempuan untuk ikut terlibat 

dalam mengelola hutan. 

3. Diharap agar masyarakat tetap senantiasa menjaga sumber daya alam yang 

telah diberikan oleh Allah, termasuk hutan. Hutan merupakan paru-paru 

dunia, banyak mahluk hidup yang tinggal di dalamnya apalagi yang 
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menggantungkan hidupnya dari hasil hutan, sehingga dalam 

pengelolaannya diharap agar tidak membuat kerusakan di dalamnya. 
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LAMPIRAN I 

A. Pedoman Observasi 

1. Seperti apa peran perempuan dalam pengelolaaan hutan adat 

2. Tanaman yang ditanam dalam hutan adat 

3. Bagaimana lokasi hutan adat 

4. Bagaimana pemasaran hasil hutan 

5. Dimana tempat penjualan hasil hutan 

B. Pedoman Wawancara 

Penelitian ini telah disiapkan pedoman wawancara agar memudahkan peneliti untuk 

melanturkan pertanyaan-pertanyaan kepada para informan yakni pertanyaan panduan seperti: 

1. Nama(umur) : 

2. Jabatan : 

3. Agama : 

4. Pekerjaan : 

5. Alamat : 

6. Pendidikan : 

Pertanyaan penelitian ketua adat dan pengurus AMAN Massenrempulu yakni: 

a.  Bagaimana aturan-aturan dalam pengelolaam hutan adat? 

b. Berapa luas hutan adat? 

c. Sejak kapan wilayah adat diakui oleh pemerintah daerah? 

d. Siapa yang membuat aturan pengelolaan hutan adat? 

e. Apakah ada syarat orang-orang yang berhak mengelola hutan adat? 

f. Apakah ada pembagian tata kelola hutan, seperti hutan yang boleh di kelola dan yang tidak? 

g. Bagaimana bentuk pengelolaan hutan adat? 

h. Siapa saja yang berhak mengelola hutan adat? 

i. Seperti apa sangsi yang diberikan kepada orang yang melanggar aturan? 



 
 

 

Pertanyaan penelitian (Perempuan) 

a. Peran seperti apa yang dilakukan oleh perempuan dalam pengelolaan hutan? 

b. Siapa yang mendirikan kelompok perempuan? 

c. Berapa jumlah anggota kelompok perempuan? 

d. Dimana tempat pengolahan hasil hutan? 

e. Apakah semua perempuan berhak dalam pengelolaan hutan adat? 

f. Apakah ada larangan bagi perempuan dalam memasuki hutan? 

g. Apakah ada hambatan perempuan dalam pengelolaan hutan? 

h. Apakah ada kendala dalam pemasaran hasil hutan? 

i. Bagaimana sistem kerja kelompok perempuan? 

j. Bagaimana peranan sebagai ibu rumah tangga? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

LAMPIRAN II 

A. Surat Keputusan Seminar Proposal 

 

 



 
 

 

B. Surat Izin Penelitian Fakultas 
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