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ABSTRAK 

Nama : Al Akbar 

NIM : 30800119082 

Judul : Studi Hak Asasi Masyarakat Adat di Indonesia: Analisis Peran   

AMAN dalam Tindak Lanjut Ratifikasi UNDRIP 
            

 

Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Studi Hak 

Asasi Masyarakat Adat di Indonesia: Tindak Lanjut Ratifikasi United Nations  

Declaration on the Right of Indigenous People (UNDRIP) di Indonesia dan Peran 

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dalam Tindak Lanjut Ratifikasi 

United Nations  Declaration on the Right of Indigenous People (UNDRIP). 

Jenis penelitian ini yakni penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. 

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu penelitian lapangan atau field 

research yang berlokasi di Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Gowa. 

Jenis data yang diperoleh yaitu data primer dan sekunder yang dikelolah dengan 

metode analisis data kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah memerhatikan 

Masyarakat adat namun hingga saat ini belum mengesahkan RUU tentang 

Masyarakat Adat, dimana DPR telah menerima RUU dari Aliansi Masyarakat Adat 

Nusantara pada tahun 2010  dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) 

sebagi organisai penghimpun Masyarakat Adat memiliki peran dalam tindak lanjut 

Ratifikasi United Nations Declaration on the Right of Indigenous People 

(UNDRIP) di Indonesia mulai tahun 2007 hingga saat  ini, dimana AMAN masih 

berjuang dalam mewujudkan hak-hak Masayarakat Adat secara konsisten dengan 

menggunakan beberapa instrumen yakni sebagai sebagai Catalyst seperti fasilitator, 

inspirasi dan atau memberikan konstribusinya kepada aktor dalam masyarakat, 

AMAN sebagai partners yaitu melakukan sebuah bentuk kerjsama dengan 

pemerintah dan bahkan dengan aktor swasta guna mencapai dukungan penegakan 

hak-hak masyarakat adat di Indonesia dan peran AMAN sebagai implementer 

digunakan dengan cara organisasi menyediakan sumber daya guna memfasilitasi 

baik itu barang dan jasa kepada Masyarakat Adat. 

Implikasi dalam penelitian ini adalah pembentukan peraturan oleh 

pemerintah dalam memerhatikan keberadaan dan memberikan perlindungan 

kepada Masyarakat Adat belum sejalan seperti apa yang diinginkan oleh 

Masyarakat Adat di Indonesia, sebab dalam pembentukan regulasi oleh pemerintah 

perlu juga memerhatikan dampak yang akan terjadi kepada Masyarakat Adat dan 

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara yang menaungi Masyarakat Adat di Indonesia 

mesti melakukan sebuah strategi baru yang bisa membuat pemerintah Indonesia 

dengan cepat mengesahkan UU tentang Masyarakat Adat agar mereka bisa keluar 

dari ketimpangan-ketimpangan atau pelanggaran hak asasi yang sering terjadi 

kepada Masyarakat Adat. 

 

Kata Kata: Masyarakat, Adat, UNDRIP, Ratifikasi, AMAN  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sejak awal masa kemerdekaan, Masyarakat Adat telah diakui sebagai satu 

kesatuan hukum yang telah ada sebelum adanya negara kesatuan Republik 

Indonesia. Namun, hak konstitusional mereka tidak pernah dikategorikan secara 

khusus. Pembahasan biasanya terbatas pada hak milik, seperti tenurial 

(kepemilikan). Namun dinamika konstitusi memungkinkan munculnya hak-hak 

adat baru, termasuk hak untuk berserikat.1 

Di Indonesia sendiri dengan begitu banyak adat istiadat dan budaya yang 

melimpah, maka entitas Masyarakat Adat pun melimpah ruah di seluruh pulau yang 

ada. Pada tahun 1993, istilah Masyarakat Adat muncul dari para aktivis sosial di 

Indonesia, khususnya dari beberapa tokoh adat setempat, akademisi dan aktivis 

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mendirikan organisasi bernama 

Jaringan Pembelaan Hak-Hak Masyarakat Adat (JAPHAMA). Masyarakat adalah 

suatu bentuk kehidupan bersama yang warganya hidup bersama dalam waktu yang 

sangat lama sehingga menimbulkan kebudayaan2, sedangkan Adat terdiri dari nilai-

nilai budaya, norma, kebiasaan, lembaga, dan hukum adat di suatu tempat tertentu.3 

Oleh karena itu, Masyarakat Adat dapat dikatakan sebagai “korporasi, lembaga

                                                           
1 Arasy Pradana A Azis, “Afirmasi Mk Terhadap Jukstaposisi Masyarakat Adat Sebagai 

Subyek Hak Berserikat Di Indonesia (Analisis terhadap Keterlibatan Aliansi Masyarakat Adat 

Nusantara dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012)”, Rechts Vinding Media 

Pembinaan Hukum Nasional 8, no. 1 (2019): h. 19-25. 
2 John Haba, ”Realitas Masyarakat Adat Di Indonesia, Sebuah Refleksi”, Masyarakat & 

Budaya 12, no. 2 (2010): h. 256. 
3 H. Munir Salim, “Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Perwujudan Ikatan Adat-Adat 

Masyarakat Adat Nusantara”: H. 67. 
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pemerintah, dan entitas lingkungan berdasarkan hak bersama semua warga negara 

atas tanah dan air”. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mendefinisikan 

Masyarakat Adat sebagai sebuah komunitas yang mendiami suatu wilayah adat, 

bertahan hidup secara turun temurun, dan memiliki kedaulatan yang diatur hukum 

adat dan juga lembaga adat.4 

Eddie Sius R. Laggut pada penelitiannya memaparkan tiga bentuk masalah 

utama yang paling urgent dan sering dialami oleh Masyarakat Adat di dunia 

termasuk Indonesia. Masalah-masalah tersebut yaitu: Pertama, Hubungan 

masyarakat dengan tanah, wilayah, dan sumber daya alam di lingkungan tempat 

mereka tinggal; Kedua, Penentuan nasib sendiri, yang mempengaruhi politik dan 

masih hangat diperdebatkan hingga saat ini; dan yang terakhir adalah Identifikasi. 

Identifikasi difokuskan pada tiga aspek utama: (a) siapakah masyarakat adat, (b) 

apa saja kriteria masyarakat adat, dan (c) apa perbedaannya dengan masyarakat 

non-adat atau yang bukan masyarakat adat. 

Masyarakat Adat memiliki hak hidup yang sama dengan masyarakat pada 

umumnya, maka dari itu eksistensi Masyarakat Adat harus dilindungi. Hak yang 

sama telah dibahas dalam Hak Asasi Manusia (HAM) yang menegaskan bahwa 

manusia memiliki hak yang telah ada atau melekat pada dirinya yang diberikan 

berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Keadilan harus  ditegakkan bagi mereka 

yang sering mengalami diskriminasi, terpinggirkan dan bahkan tidak diakui oleh 

negara dan pemerintahnya. Untuk melindungi keadilan, kita membutuhkan hukum 

yang dapat mengatur ketidaksetaraan di antara masyarakat adat. Hukum yang 

                                                           
4 John Haba, “Realitas Masyarakat Adat Di Indonesia, Sebuah Refleksi”: h. 257. 
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diinginkan oleh masyarakat adat adalah hukum nasional/domestik dan hukum 

internasional. Hukum nasional adalah hukum yang berlaku untuk negara tertentu, 

sedangkan hukum internasional didasarkan pada prinsip dan aturan yang mengatur 

negara bagian dan serta negara dengan badan hukum lainnya.5 

Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur’an, QS Al-A’raf /7 : 24 , yang 

berbunyi: 

مَتاَعٌ اِ   لٰى حِيْنٍ وَلكَُمْ فِى الْْرَْضِ مُسْتقَرٌَّ وَّ

Terjemahnya: 

“Dan kamu mempunyai tempat kediaman dan kesenangan (tempat mencari 

kehidupan) di muka bumi sampai waktu yang telah ditentukan.”6 

 Ayat diatas dalam Tafsir Al-Misbah oleh Muhammad Quraish Shihab, QS. 

Al-A’raf/ 7: 24 menyatakan bahwa,  manusia ditempatkan di bumi dengan 

disediakan sumber kehidupan sampai dengan waktu yang ditentukan. Dalam hal 

itu, manusia memiliki hak untuk menempati dan juga mengelola semua bentuk 

sumber kehidupan yang telah disediakan. Karena manusia merupakan makhluk 

yang memiliki keunikan dan memiliki peran yang besar bagi alam raya ini dan 

dibalik itu juga manusia memiliki kelemahan dalam sisi jati dirinya. Salah satu 

kelemahan yang manusia miliki yaitu kecenderungannya untuk hidup dengan kekal 

dan kesenderungannya kepada kekuasaan dan kepemilikan.7 

 Dapat ditarik kesimpulan bahwa Allah SWT. menempatkan manusia di 

bumi untuk mendapatkan kemudahan dalam memanfaatkan sumber daya alam, juga 

                                                           
5 Andi Tenripadang, “Hubungan Hukum Internasional Dengan Hukum Nasional”, Sekolah 

Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare: h. 68-70. 
6 Qur’an Kemenag, Tafsir Lengkap Kemenag 
7 Muhammad Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah 5, (Jakarta: Lentera Hati, 2002): h. 53-56. 
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manusia diberi kesempatan untuk hidup berdampingan dengan makhluk lainnya 

karena manusia memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari makhluk lainnya dan 

manusia dapat menggunakan daya pikirnya untuk mengelolah dan juga mengambil 

manfaat dari alam semesta ini dan yang terkahir bahwa manusia diberi hak atau 

wewenang untuk memakmurkan dan memanfaatkan alam ini untuk mengatur dan 

melestarikannya, bukan sebaliknya dalam artian bahwa manusia memeiliki hak atas 

bumi dan segala seisinya.8 

Masyarakat Adat merupakan masyarakat yang setara dan memiliki hak yang 

sama dengan manusia yang lainnya. Masyarakat Adat harus memiliki kerangka 

hukum yang jelas untuk membela dan memperjuangkan hak-hak mereka. 

Banyaknya kontroversi dan isu-isu yang ada di Masyarakat Adat telah 

menyebabkan lahirnya hukum yang menangani tentang Masyarakat Adat, salah 

satunya yaitu Deklarasi PPB tentang Masyarakat Adat atau United Nations 

Declaration on the Right of Indigenous People (UNDRIP). Deklarasi ini merupakan 

salah satu sumber hukum internasional dimana deklarasi merupakan perjanjian-

perjanjian yang disepakati dan semua pihak yang hadir dalam deklarasi 

berkomitmen untuk melaksanakan kebijakan yang telah disepakati. 

Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat yang disetujui oleh 

Majelis Umum PBB di New York pada tanggal 13 September 2007, bertujuan untuk 

memperkuat, melestarikan dan memajukan adat, budaya, institusi dan tradisi.9 

                                                           
8 Dudung Abdullah, “Perspektif Al-Qur’an tentang Posisi Manusia dalam Kemakmuran 

Alam Raya”. 5, no. 1 (2016): h. 15-19. 
9 Muh Zulfikar Muhdar dan Jasmaniar, “Hak Masyarakat Adat: Studi Perbandingan 

Deklarasi Pbb tentang Hak-hak Masyarakat Adat dan Pasal 18 B Ayat 2 UUD NRI Tahun 1945”, 

Indonesia Journal of Criminal Law 3, no. 2 (2021): h. 120. 
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Namun secara historis, penyusunan deklarasi ini memakan waktu sekitar 11 tahun, 

dimulai pada tahun 1982 dan akhirnya selesai pada tahun 1993, setelah itu 

diserahkan ke Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia. 

Dan bagi Masyarakat Adat sendiri, deklarasi PBB tersebut merupakan pencapaian 

yang sangat fenomenal karena deklarasi ini menjadi dasar bagi instrumen hukum 

internasional lainnya yang berkaitan dengan Masyarakat Adat. 

Hal terpenting dari adanya deklarasi ini adalah sebagai Payung Hukum 

Masyarakat Adat dalam hak-hak individu dan kolektif mereka terkait dengan 

keberadaan, pendidikan, budaya, wilayah adat, bahasa, politik, ekonomi, pelayanan 

sosial dan kesehatan dan hal-hal lainnya. Dalam pelaksaan deklarasi tersebut, 

terdapat 144 negara mendukung implementasi deklarasi PBB, 11 abstain 

(Azerbaijan, Bangladesh, Bhutan, Burundi, Kolombia, Georgia, Kenya, Nigeria, 

Federasi Rusia, Samoa, Ukraina) dan 4 negara tidak mendukung (AS, Selandia 

Baru, Kanada, dan Australia), dan serta 30 negara yang tidak hadir, yang dimana 

deklarasi ini terdiri atas 46 pasal. Dan Indonesia adalah salah satu negara anggota 

PBB yang secara konsisten mendukung ratifikasi deklarasi tersebut dan ikut 

menandatanganinya. UNDRIP diratifikasi pada prinsipnya untuk melindungi dan 

membela hak-hak masyarakat adat.10 

Ratifikasi merupakan penerapan hukum yang lebih lanjut oleh suatu negara 

agar mengonfirmasi persetujuan sebelumnya.11 Konvensi Wina 1969 dalam pasal 1 

                                                           
10 Muh Zulfikar Muhdar dan Jasmaniar, “Hak Masyarakat Adat: Studi Perbandingan 

Deklarasi Pbb tentang Hak-hak Masyarakat Adat dan Pasal 18 B Ayat 2 UUD NRI Tahun 1945”: h. 

123. 
11 Nanda Indrawati, “Praktik Ratifikasi Perjanjian Internasional Pasca Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018”. 3, no. 1, (2020): h. 104. 
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ayat 2 telah menjelaskan tentang ratifikasi. Approval (penyetujuan), acceptance 

(penerimaan), dan accession (aksesi) memiliki persamaan dengan ratification 

(ratifikasi), yang dimana ratifikasi adalah suatu tindakan agar terikat kepada 

perjanjian internasional dan pada praktik perjanjian internasional di Indonesia, 

menerjemahkan bahwa ratifikasi adalah bentuk pengesahan sebagaimana yang 

terdapat pada pasal 1 ayat 2 UU Perjanjian Internasional.12 

UNDRIP menyatakan bahwa semua pihak baik dari organ-organ dan badan-

badan khusus dalam PBB akan memberikan konstribusi mereka. Dalam 

pelaksanaan atau bentuk pengimplementasian deklarasi tersebut, negara memiliki 

peran dalam mewujudkan pasal-pasal tersebut. Salah satu contoh pasal yang wajib 

negara implementasikan yaitu, terdapat pada Pasal 8 yang berbunyi “Masyarakat 

adat serta warga-warganya mempunyai hak agar tidak menjadi target dari 

pemaksaan percampuran budaya atau pengrusakan budaya mereka”.13 Adapun 

sistematikanya yang harus dilaksanakan oleh negara terkait pasal tersebut adalah 

menyediakan sebuah metode yang efektif agar terhindar dari terjadinya hal yang 

dapat melanggar Pasal 8. Meskipun demikian, Masyarakat Adat khususnya 

Indonesia sampai sekarang masih mengalami ketimpangan dan juga masih berjuang 

dalam memperjuangkan hak-hak mereka sebagai mana apa yang telah disepakati 

pada UNDRIP. 

                                                           
12 Nanda Indrawati, “Praktik Ratifikasi Perjanjian Internasional Pasca Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018”: h. 105. 
13 Muh Zulfikar Muhdar dan Jasmaniar, “Hak Masyarakat Adat: Studi Perbandingan 

Deklarasi Pbb tentang Hak-hak Masyarakat Adat dan Pasal 18 B Ayat 2 UUD NRI Tahun 1945”: h. 

125. 
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Dalam hal ini, berdasarkan dari Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa 

tahun 2007, Indonesia belum memiliki bentuk hukum yang di buat setelah deklarasi 

itu, dan jelas bahwa setiap negara anggota harus mengimplementasikan apa yang 

ada di UNDRIP sebagai kerangka hukum bagi masyarakat adat. Negara atau 

pemerintah harus mengambil tindakan untuk menindaklanjuti deklarasi tersebut 

agar tidak terjadi lagi ketimpangan pada Masyarakat Adat. Tidak hanya Negara atau 

pemerintah, organisasi masyarakat (0RMAS) harus memiliki peran dalam 

mewujudkan hak-hak masyarakat adat. 

Organisasi masyarakat yang memiliki visi untuk mewujudkan kehidupan 

yang adil dan makmur bagi seluruh masyarakat adat Indonesia adalah Aliansi 

Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).14 AMAN terbentuk Pasca Orde Baru, pada 

Konferensi Masyarakat Adat Nusantara ke-1 (KMAN I) tahun 1999 oleh beberapa 

kelompok Masyarakat Adat. Kemudian pada 17 maret 1999 semua pimpinan 

Masyarakat Adat yang berjumlah lebih dari 400 di pertemukan di Hotel Jakarta.15 

Pertemuan ini merupakan dorongan pertama bagi gerakan masyarakat pribumi. 

Sebelumnya perjuangan atas Masyarakat Adat dilakukan secara sendiri-sendiri. 

Pada saat itu, AMAN didirikan dengan tujuan untuk melaksanakan keputusan 

parlemen dan sebagai sarana bagi Masyarakat Adat untuk mempertahankan hak 

ulayatnya dan memantapkan dirinya sebagai komponen penting negara dan 

kehidupan berbangsa.16 

                                                           
14 Profil Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). https://www.aman.or.id/wp-

content/uploads/2017/02/PROFIL-AMAN_Update_Bahasa_Oct2016.pdf (11 Merat 2023). 
15 M. Hatta Roma Tampubolon, “Konsepsi Masyarakat Adat dan Proplematika Pengakuan 

dan Perlindungannya”. 6, no. 2 (2010): h. 78. 
16 Arasy Pradana A Azis, “Afirmasi Mk Terhadap Jukstaposisi Masyarakat Adat Sebagai 

Subyek Hak Berserikat Di Indonesia (Analisis terhadap Keterlibatan Aliansi Masyarakat Adat 
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AMAN merupakan organisasi kemasyarakatan yang independen (berdiri 

sendiri). AMAN memiliki peran di semua tingkatan baik lokal, nasional dan 

internasional, dan AMAN mewakili tanggung jawab bagi Masyarakat Adat dan 

melakukan advokasi tentang isu-isu Masyarakat Adat. Pada tahun 2009 AMAN 

mendorong sebuah RUU tentang Masyarakat Adat ke DPR agar menjadi sebuah 

regulasi atau payung hukum bagi Masyarakat Adat,17 dan pada tahun 2014, staff 

biro advokasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Sumatra Selatan, melakukan 

pendampingan dan advokasi kepada Masyarakat Adat Tungkal Ulu yang 

mengalami  penggusuran rumah dan penangkapan terhadap tokoh Masyarakat Adat 

Tungkal Ulu.18 

AMAN memiliki 2.353 komunitas di seluruh Indonesia19 dengan total 

sekitar 17 juta anggota dan AMAN juga telah menempati semua wilayah reguler 

selama beberapa generasi. Meskipun telah ada organisasi yang telah 

memperjuangkan keberadaan dan hak-hak masyarakat adat ada, tetapi gagal untuk 

mencegah mereka dari perselisihan atau polemik-polemik yang terjadi pada 

Masyarakat Adat, seperti: 

a. Masyarakat Adat Kalimantan yang tergusur dari tanah adat mereka akibat 

dari adanya ekpansi lahan pertambangan dan perkebunan kelapa sawit. 

                                                           
Nusantara dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012)”, Jurnal Rechts Vinding 

Media Pembinaan Hukum Nasional 8, no. 1 (2019): h. 27. 
17 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, “Merawat Kebangsaan Lewat UU Masyarakat 

Adat”. Diakses dari: https://www.aman.or.id/news/read/merawat-kebangsaan-lewat-uu-

masyarakat-adat, Pada Tanggal 11 Mei 2023. 
18 Devi Anita Aritonang dkk, “Pengakuan hak Masyarakat adat Tungkal Ulu Sumatra 

selatan dalam Mengelolah Hutan Adat Setelah Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 Tentang Hutan 

Adat”, Diponegoro Law 5, no. 3 (2016): h. 11. 
19 Arasy Pradana A Azis, “Afirmasi Mk Terhadap Jukstaposisi Masyarakat Adat Sebagai 

Subyek Hak Berserikat Di Indonesia (Analisis terhadap Keterlibatan Aliansi Masyarakat Adat 

Nusantara dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012)”, h. 22. 
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b. Pada tahun 2016 tercatat sebanyak 125 kasus Masyarakat Adat yang 

menjadi korban kriminalisasi akibat dari konflik lahan,20 

c. Pada awal tahun 2023 terjadi perampasan atau penggusuran wilayah adat 

yang terjadi pada Masyarakat Adat Balik Sepaku, Kabupaten Panajam Paser 

Utara, kalimantan Timur,21 

d. Pada agustus 2022 terjadi penggusuran wilayah adat Masyarakat Adat 

Besipae, Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur,22 dan sasus serupa 

juga terjadi terhadap Masyarakat Adat Negeri Paperu, Kecamatan Saparua, 

Kabupaten Maluku Tengah,23 

Tanpa legislasi, ketimpangan yang terjadi di antara Masyarakat Adat akan 

terus terjadi. Dalam hal ini, peran negara (pemerintah) dan organisasi atau badan 

hukum sangat dibutuhkan untuk dapat menindaklanjuti ratifikasi Deklarasi PBB 

sebagai hukum yang berlaku bagi Masyarakat Adat di tingkat nasional. Untuk 

Indonesia, AMAN menjadi lembaga yang memiliki peran dalam mendampingi 

pembentukan regulasi ini agar Indonesia memiliki Undang-Undang Hak 

Masyarakat Adat sendiri sebagai negara yang berdaulat. Dengan situasi ini, peneliti 

                                                           
20 “Janji Pemerintah untuk Melindungi Hak Masyrakat Adat belum terwujud: 2 hal yang 

perlu dilakukan”, Diakses dari: https://theconversation.com/janji-pemerintah-untuk-melindungi-

hak-masyarakat-adat-belum-terwujud-2-hal-yang-perlu-dilakukan-128547, Pada Tanggal 11 April 

2023. 
21 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Diakses dari: 

https://www.facebook.com/158131457704417/posts/pfbid023fLSctg8DpV6Uj2X2dtRn5YyaU2pf

sJrnX73xvFJtfuBm8czZHkHQJrccr3QGDLfl/?mibextid=Nif5oz, Pada Tanggal 11 April 2023. 
22 Ayomi Amindoni “Masyarakat adat Besipae di NTT yang ‘digusur’ dari Hutan adat 

Pubabu: anak0anak dan perempuan ‘trauma’ dan ‘hidup di bawah pohon’, BBC NEW INDONESIA, 

Diakses dari: https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53839101, Pada tanggal 11 April 2023. 
23 Yuliana Primawardani, “Perlindungan Hak Masyarakat Adat dalam Melakukan Aktivitas 

Ekonomi, Sosial dan Budaya di Provinsi Maluku”, HAM 8, no. 1 (2017): h. 4. 
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tertarik melihat Studi Hak Asasi Masyarakat Adat di Indonesia: Analisis Peran 

AMAN dalam Tindak Lanjut Ratifikasi UNDRIP. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas, untuk memudahkan peneliti mencari data 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana Tindak Lanjut Ratifikasi UNDRIP di Indonesia? 

2. Bagaimana Peran AMAN dalam Tindak Lanjut Ratifikasi UNDRIP di 

Indonesia? 

C. Fokus Penelitian dan Diskripsi Fokus 

Fokus penelitian dan deskripsi fokus hadir sebagai sebuah pembatasan 

bahasan dalam penelitian, hal tersebut dimaksudkan agar penelitian yang dilakukan 

tidak terlalu luas dan data yang dikumpulkan tidak begitu banyak sehingga mudah 

dilakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Seperti yang diketahui bahwa 

dalam penelitian terdapat dua variabel yaitu variabel dependen dan variabel 

independen. Kedua variabel tersebut melihat sifat sebab-akibat yang saling 

memengaruhi satu sama lain sehingga dapat digunakan sebagai fokus dalam 

penelitian. 

Variabel dependen merupakan variabel yang dijadikan sebagai faktor yang 

dipengaruhi oleh variable lainnya sedangkan variabel independen adalah variable 

yang memberikan suatu pengaruh kepada variabel yang lain.24 Variabel dependen 

atau akibat pada penelitian ini adalah hak asasi masyarakat adat, sedangkan variabel 

independen atau sebab pada penelitian ini adalah AMAN dalam Tindak Lanjut 

                                                           
24 Sangkot Nasution, Variabel Penelitian, 05, no. 02  (2017): h. 2. 



11 
 

 

Ratifikasi UNDRIP di Indonesia. Sehingga jika dideskripsikan, maka dapat 

dijelaskan bahwa fokus penelitian ini terletak pada dua poin penting, yaitu (1) hak 

asasi, dan (2) adalah Tindak Lanjut Ratifikasi UNDRIP di Indonesia. Kedua poin 

tersebut memiliki hubungan sebab-akibat yang kemudian menjadi fokus dalam 

penelitian ini. 

D. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan Penelitian 

  Penelitian ini memiliki tujuan guna mencari tahu bagaimana peran 

AMAN dalam Tindak Lanjut Ratifikasi UNDRIP di Indonesia. 

2. Kegunaan Penelitian 

  Sedangkan untuk kegunaanya, penelitian ini memiliki daya guna 

yang dibagi kedalam dua cara, yakni sebagai berikut: 

a. Manfaat secara teoritis 

 Adapun kegunaan dari segi teoritis yang didapat melalui penelitian 

ini diantaranya: 

1) Sebagai wadah dalam menambah wawasam dan khazanah keilmuan 

terkait  peran AMAN dalam Tindak Lanjut Ratifikasi UNDRIP di 

Indonesia. 

2) Sebagai implementasi dari konsep dan teori-teori dalam studi 

Hubungan Internasional. 

b. Kegunaan secara praktis 

1. Sebagai masukan yang berarti khususnya dalam aspek hak asasi 

masyarakat adat. 
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2. Sebagai masukan dan rujukan bagi penelitian berikutnya. 

E. Tinjaun Pustaka 

 Untuk menganalisis permasalahan penelitian mengenai peran AMAN 

dalam Tindak Lanjut Ratifikasi UNDRIP di Indonesia, maka diperlikan sebuah 

studi literatur terkait penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian 

yang akan dilakukan. Kajian pustaka merupakan kegiatan untuk mendalami, 

mencerna, menelaah dan mengidentifikasi pengetahuan atau hal-hal yang telah ada 

untuk mengetahui apa yang ada dan belum ada terkait penelitian. Setelah 

mencermati dari beberapa penelitian, peneliti menemukan beberapa karya ilmiah 

yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut:  

1) Pada penelitian yang dilaku kan oleh Asriati & Muh. Zulfikar Muhdar 

(2020) yang  berjudul “Studi Perbandingaan Hak-Hak Masyarakat Adat: 

Hukum Nasional dan Hukum Internasional”. Penelitian tersebut 

menggunakan metode penelitian yaitu kepustakaan (Library research), 

dimana peneliti mengumpulkan data dengan cara kepustakaan agar lebih 

memahami dan menggali lebih dalam suatu masalah terkait kajian norma-

norma hukum atau topik yang berhubungan dengan yang akan diteliti. 

Penelitian ini, menjelaskan bahwa masyarakat internasional dengan 

memberikan sebuah respon atau tanggapan terhadap isu masyarakat adat 

merupakan sebuah cara pandang baru atau sudut pandang filosofis yang 

baru di dewasa ini. Masyarakat adat selalu dikaitkan dengan masyarakat 

yang termarjinalkan atau tetinggal, terbelakang dan juga sering 

terdiskriminasi, tidak hanya itu masyarakat adat pun belum mendapatkan 



13 
 

 

haknya sebagai warna negara. Peneliti ini memfokuskan pada perbandingan 

hukum domestik dan hukum internasional dalam pelaksanaan hak-hak 

masyarakat adat di Indonesia.25 

2) Penelitian berikutnya dari Achmad Asfi Burhanudin (2021) yang berjudul 

“Eksistensi Hukum Adat di Era Modernisasi”. Penelitian oleh Achmad 

mencoba menjelaskan bagaimana hukum adat adalah sebuah nilai-nilai 

yang tidak bisa terlepas dari masyarakat. Hukum adat memiliki daya ikat 

yang sangat kuat dalam masyarakat meskipun hukum adat itu tidak tertulis 

karena hukum adat merupakan sebuah budaya asli yang sangat kental di 

kehidupan masyarakat. Karena kuatnya kekuatan mengikat hukum adat 

pada masa Hindia Belanda (sebelum hukum adat diakui), hukum adat 

menjadi isu politik pada masa itu. Setelah amandemen, hukum adat diakui 

dan dinyatakan dalam Pasal 18B, Pasal 2 UUD 1945 yang berbunyi: Negara 

harus menerima dan menjunjung tinggi kesatuan-kesatuan masyarakat 

hukum adat serta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan 

berlanjutnya perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang diatur dengan undang-undang. Selain diakui dan 

diatur dalam UUD 1945, masyarakat adat juga diperkuat dengan adanya 

hukum internasional yang tertuang dalam Deklarasi PBB tentang Hak-Hak 

Masyarakat Adat. Penelitian ini menegaskan bahwa keberadaan deklarasi 

PBB tidak terlepas dari keberadaan masyarakat adat yang tidak menikmati 

                                                           
25 Asriati & Muh. Zulfikar Muhdar, ”Studi Perbandingan Hah-Hak Masyarakat Adat: 

Hukum Nasional Dan Hukum Internasional”. 8, no 2 (2020): h. 173-184. 
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hak asasinya sebagaimana mereka setara dengan penduduk lainnya. Dan 

penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan, dimana peneliti 

mengumpulkan informasi dengan menggunakan literatur untuk lebih 

memahami dan memperdalam masalah yang berkaitan dengan peraturan 

hukum atau pokok bahasan yang akan diteliti.26 

3) Penelitian yang masih berkaitan dengan hukum internasional masyarakat 

adat adalah penelitian dari Ikbal yang berjudul “Implementasi Hak 

Ekonomi Sosial Dan Budaya Masyarakat adat Dalam Hukum Internasional 

Di Indonesia”. Penelitian ini berfokus kepada eksistensi masyarakat adat di 

era globalisasi dan hukum Ham internasional yang ada di Indonesia. Pada 

penelitian ini menggunakan perspektik seorang tokoh yaitu Akehurst dalam 

melihat komposisi hukum nasional dan hukum internasional. Akehurst 

berpendapat bahwa sebuah hukum internasional dapat dijadikan hukum 

nasioanl dengan catatan melalui inkorporasi, adopsi, dan atau transformasi 

dengan ditentukan oleh masing-masing negara sesua i dengan Undang-

Undang nasionalnya.  International Labour Organisation (ILO) merupakan 

perlindungan hak-hak masyarakat yang memerlukan ratifikasi terlebih 

dahulu sebelum dijadikan hokum nasional dan ini berbedan dengan United 

Nations Declaration on the Rught of Indigenous People (UNDRIP) yang 

tidak memerlupan ratifikasi.27 

                                                           
26 Achmad Asfi Burhanuddin, “Eksistensi Hukum Adat di Era Modernisasi”, Salimiya: 

Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam 2, no. 4 (2021): h. 99-110. 
27 Ikbal, “Implementasi Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya Masyarakat adat Dalam Hukum 

Internasional Di Indonesia”, Fiat Justika 5, no. 3 (2021) 
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4) Penelitian keempat yaitu dari dari Zidane Tumbel yang berjudul 

“Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Budaya Masyarakat Adat dalam 

Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia”, dimana fokus penelitian ini adalah 

bagaimana hukum internasional terhadap hak budaya masyarakat adat dan 

implementasi jaminan hukum internasional terhadap masyarakat adat 

berdasarkan konvensi Internasional. Penelitian ini menegaskan bahwa 

keberadaan masyarakat adat telah dipahami secara luas dan juga sudah 

dipaparkan dalam perjanjian internasional. Dan era globalisasi ini istilah 

indigenous people semakin formal penggunaannya berdasarkan lahirnya 

United Nation Declaration on the Rights of Indegenous People (UNDRIP) 

pada tahun 2007 di saat Deklarasi PBB. Penelitian ini melihat bahwa 

perjanjian-perjanjian Internasional seharusnya membawa dampak yang baik 

bagi suatu negara terlebih antara negara dan rakyatnya. Zidane Tumbel 

menjelaskan bahwa dalam konteks ini hubungan negara-rakyat diuji, bukan 

sekedar dari termarjinalkannya masyarakat akan tetapi bagaimana sebuah 

negara dalam mengimplementasikan sebuah perlindungan dan ataupun 

pemenuhan hak-hak masyarakat adat. Membahas terkait hak masyarakat 

adat (pribumi) maka pastinya kita sering menemukan hukum internasional 

maupun hukum nasional yang mengatur mengenai hak-hak masyarakat 

adat.28 

                                                           
28 Zidane Tumbel, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Budaya Masyarakat Adat 

dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia”. 8, no. 1 (2020): h. 6-11. 
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5) Penelitian terakhir dari Muh. Zulfikar Muhdar dan Jasmaniar, dengan 

judul ”Hak Masyarakat Adat Studi Perbandingan Deklarasi PBB Tentang 

Hak-Hak Masyarakat Adat dan Pasal 18 B Ayat 2 UUD NKRI Tahun 1945”. 

Fokus pada penelitian ini adalah bagaimana hukum internasional dan 

hukum nasional dapat mewujudkan hak-hak masyarakat adat, mulai dari 

hak terhadap budaya, Bahasa, identitas, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, 

kesetaraan dan lain sebagainya. Seorang pejabat pada HAM PBB dari 

Jenewa yaitu Augusto Wiliemsen Diaz pada saat Deklasi PBB memiliki 

sebuah harapan besar terhadap hak-hak masyarakat adat dan hal tersebut 

diperjuangkan sampai lahirnya United Nations Declaration in the Right of 

Indigenous People (UNDRIP). Perjuangan tersebut diawali dengan 

dibentuknya Working Group On Indigenous Population (WGIP) pada tahun 

1982. Draft terkait hak-hak masyarakat adat disusun selama 11 tahun dan 

pada tahun 1993 draft tersebut berhasil di ajukan pada Sub Komisi PBB. 

Dan tahun 2007 pada Deklarasi PBB mengenai hak-hak masyarakat asli 

(pribumi) disahkan oleh Majulis Umum PBB tepatnya di New York. 

Deklarasi tersebut melarang adanya diskriminasi dan intimidasi kepada 

masyarakat adat (asli/pribumi) dan deklarasi ini juga bertujuan untuk 

memajukan bentuk partisipasi mereka secara mandiri.29 

 Berdasarkan pada penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, terdapat 

beberapa perbedaan yaitu dari judul, fokus, dan lokasi yang akan diteliti dan juga 

                                                           
29 Muh Zulfikar Muhdar dan Jasmaniar, “Hak Masyarakat Adat: Studi Perbandingan 

Deklarasi Pbb tentang Hak-hak Masyarakat Adat dan Pasal 18 B Ayat 2 UUD NRI Tahun 1945”, 

Indonesia Journak of Crimunal Law 3, no. 2 (2021): h. 119-134. 
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penelitian kali ini terbilang hal yang baru. Penelitian pertama dari Asriati 

menjelaskan perbandingan hukum nasional dan hukum internasional terhadap 

masyarakat, lalu penelitian dari Achmad Asfi Burhanudin menjelaskan bagaimana 

keberadaan suatu hukum adat di era modernisasi, lalu penelitian oleh Ikbal yang 

menjelaskan eksistensi hukum ham internasional yang ada di Indonesia, selanjutnya 

penelitian dari Zidane Tumbel yang menjelaskan mengenai hukum internasional 

terhadap hak budaya masyarakat adat dan implementasi jaminan hukum 

internasional terhadap masyarakat adat, dan penelitian selanjutnya dari Muh. 

Zulkifli Muhdar dan Jasmaniar menjelaskan mengenai eksistensi hukum nasional 

dan hukum internasional dapat mewujudkan hak-hak masyarakat adat. 

Dari kelima penelitian sebelumnya adalah merupakan kata kunci untuk 

penelitian ini, karena penelitian ini mencoba mengkaji Studi Hak Asasi Masyarakat 

Adat di Indonesia: Analisis Peran AMAN dalam Tindak Lanjut Ratifikasi 

UNDRIP. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Hukum Internasional (Internasional Law) 

 Sejarah Hukum Internasional (International Law) dapat dilihat dari 

perkembangan terminologi yang digunakan, dan hukum internasional 

mencerminkan kehidupan bangsa-bangsa. Sejarah hukum internasional terbentang 

dari zaman Yunani-Romawi hingga zaman modern. Pada masa Yunani dan 

Romawi, seorang ahli hukum bernama Markus Tullius Cicero menggunakan istilah 

ius gentium untuk merujuk pada apa yang sekarang dikenal sebagai hukum 

internasional. Hukum ini kemudian dikenal luas dan diterima oleh berbagai 

peradaban dan juga dikembangkan oleh para ahli hukum pada masa itu.30 

 Dewasa ini, hukum internasional berkembang lebih pesat dibandingkan 

dengan masa-masa sebelumnya. Inilah langkah yang perlu ditemukan atau 

diciptakan untuk menghadapi segudang kondisi dan situasi baru. Dan untuk 

perbandingan hukum internasional masa lalu dan sekarang, yaitu pada era 

sebelumnya masyarakat internasional relatif lambat dalam menciptakan kaidah-

kaidah hukum internasional. Hal tersebut justru berbeda dengan hari ini, di mana 

kebutuhan modern membutuhkan metode legislasi yang lebih cepat.31 

 Hukum internasional memiliki banyak definisi dari berbagai tokoh, salah 

satunya dari Charles Cheny Hide yang mengemukakan bahwa, hukum 

                                                           
30 J. G Starke. Q.C, Introduction To International Law, ter. Bambang Djajaatmadja, Hukum 

Internasional (Jakarta, Sinar Grafika, 2010): h.16-17. 
31 J. G Starke. Q.C, Introduction To International Law, ter. Bambang Djajaatmadja, Hukum 

Internasional: h.18-19. 
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internasional yaitu: “Internasional Law my be defined as that body of law which is 

composed fir its greater part of principles and rules of conduct which states feel 

themselves bound to observe, and therefore, do commonly observe in their relations 

with each other, and which includes also: 

a)  The rules of law relating to the functioning of international institutionans 

of organisations, their relations with each other, and their relations with 

states and individuals; and 

b) Certain rules of law relating to individuals and non-states entities so far as 

the rights or duties of such individuals and non-states entities are the 

concern of the internasional community”. 

 

 Definisi di atas dijelaskan oleh I Wayan  Parthiana dalam bukunya bahwa 

“hukum internasional dapat dipahami sebagai seperangkat hukum yang terdiri dari 

asas-asas dan kaidah-kaidah tingkah laku yang di mana negara-negara merasa 

terikat dan menghormatinya, oleh karena itu negara harus menghormati satu sama 

lain dalam hubungan mereka”. Hukum internasional juga mencakup: 

a) Ketentuan hukum tentang fungsi organisasi atau organisasi internasional 

hubungan antar organisasi internasional, hubungan antara organisasi 

internasional dengan negara lain, hubungan antara organisasi internasional 

dengan orang/perorangan. 

b) Undang-undang khusus yang mempengaruhi individu dan lembaga swadaya 

masyarakat (Non-Governmental Organizations) sejauh hak dan 

kewajibannya terkait dengan masalah masyarakat internasional.32 

                                                           
32 I Wayan Parthina, Pengantar Hukum Internasional (cet. I, Bandung: Mandar Maju, 

1990), h. 3-4. Diakses dari: 

https://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/1768/Wayan_86595-

p.pdf?sequence=1&isAllowed=y, Pada Tanggal 14 Maret 2023. 
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 Dari definisi sebelumnya kita dapat melihat bahwa hukum internasional 

memiliki gambaran umum tentang isi dan ruang lingkupnya, yang mana di 

dalamnya terkandung unsur subyek atau pelaku-pelaku yang berperan, hubungan-

hubungan antara subyek tersebut serta kaedah-kaedah maupun prinsip-prinsip 

hukum yang lahir dari hubungan antara subyek tersebut yang keseluruhannya itu 

merupakan suatu kesatuan yang salin terjalin satu dengan yang lainnya. 

 Hukum Internasional merupakan salah satu pokok bahasan yang sangat 

dibutuhkan oleh studi hubungan internasional pada awal kelahirannya. Saat itu 

pandangan-pandangan tentang hukum internasional sangat dibutuhkan pada upaya 

perwujudan perdamaian dunia (world peace). Salah satu asumsi yang mendasari 

pemikiran para idealis atau kaum normatif saat itu adalah bahwa perang atau konflik 

antarnegara dapat dihindari apabila negara-negara terikat pada hukum internasionl. 

Inilah yang menyebabkan pada dekade 1920-an dan awal 1930-an, studi-studi 

tentang hukum internasional berkembang pesat dalam komunikasi studi HI di 

berbagai negara. 

 Meskipun pasca Perang Dingin ditandai dengan adanya hegemoni 

pemikiran dari realis pada studi HI dan studi-studi tentang hukum internasional 

sedikit diabaikan pada lingkungan studi HI, bukan berarti era hukum internasional 

telah lewat. Pokok bahasan hukum internasional masih urgent dan tetap menjadi 

salah satu core-subject dalam studi HI di berbagai negara, termasuk Indonesia. Pada 

era studi HI kontemporer pasca Perang Dingin, pemahaman sarjana HI terkait 

hukum internasional mengalami perkembangan, dimana hukum internasional pada 
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studi HI lebih dimaknai dalam arti luas dan dinamis sebagaimana yang dianut oleh 

kaum konstruktivis. 

 Kaum konstruktivis lebih menggunakan konsep norms (norma-norma) dan 

rules (aturan) yang dijadikan pedoman pada perilaku aktor internasional. 

Sebelumnya hukum internasional selalu dimaknai sebagai seperangkat aturan yang 

sifatnya rigit, fixed, dan given, maka di pandangan kontruktivisme “norma-norma” 

internasional cenderung bersifat dinamis, fleksibel, dan terus berubah (contiually 

changes) sesuai kepentingan dan identitas para aktor.33 

 Selain itu, hukum internasional tidak hanya berlaku untuk negara saja, dan 

berikut adalah beberapa subjek hukum internasional: 

1. Negara 

Negara adalah subjek hukum internasional yang paling penting, karena 

mereka dapat masuk ke dalam hubungan hukum internasional di semua 

bidang kehidupan internasional, 

2. Organisasi Internasional 

Organisasi Internasional menjadi salah satu subjek hukum internasional 

setelah mendapat advisory opinion dari Mahkamah Internasional, 

3. International Non Government Organization (INGO) 

INGO menjadi subjek hukum internasional berasarkan dengan semakin 

besar perannya dalam hubungan internasional. 

4. Individu 

                                                           
33 Umar Suryadi Bakry, Dasar-Dasar Hubungan Internasional (Cet II; Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2019), h. 170. 



22 
 

 

Individu adalah merupakan subjek hukum Internasional setelah diberikan 

hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional yang dimana pada 

awalnya individu hanya menjadi subjek hukum nasional saja. 

5. Perusahaan Transnasional 

Perusahaan Transnasional merupakan perusahaan yang didirikan oleh 

negara, namun bergerak di berbagai negara. Pada mulanya dalam hukum 

internasional klasik perusahaan transnasional belum dianggap sebagai 

subjek hukum, namun dewasa ini persannya tidak diragukan lagi, dimana 

tekah mampu mebuat perjanjian dengan negara tuan rumah, dan dapat 

mengintervensi ataupun mendikte negara lain. 

6. ICRC (International Committee on The Red Cross) 

Palang Merah  Internasional atau ICRC menjadi subjek hukum internasional 

karena memiliki peran yang sangat besar dalam memberikan pertolongan 

terhadap korban perang khususnya Perang Dunia I dan II. 

7. Organisasi Pembebasan/Bangsa yang Memperjuangkan Haknya (National 

Liberation Organization/Representative Organization) 

Bangsa yang bekerja keras memperjuangkan haknya merupakan suatu 

bangsa yang berjuang dalam memperoleh kemerdekaan melawan negara 

yang menjajahnya, dengan perjuangan tersebut membuat masyarakat 

internasional melihat keberadaan mereka dan mendapat pengakuan sebagai 

subjek hukum internasional. 
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8. Belligerent 

Belligerent dalam hukum internasional tidak dapat dipisahkan dari masalah 

separatisme hukum internasioanl yang dimana tidak mengatur masalah 

pemberontakan. Dengan demikian, pemberontakan yang terjadi pada suatu 

negara tidak dapat diikut campuri oleh negara-negara lain. Dan pengakuan 

belligerent hanya bersifat sementara yang hanya berlangsung selama 

peperangan.34 

 Terlepas dari subjek hukum internasional di atas, terdapat pula tiga 

karakteristik utama yang melekat pada hukum internasional yaitu hukum yang 

bersifat koordinatif, universal dan hukum yang bersifat ‘state centric’ (berpusat 

pada negara).35 

1. Hukum yang bersifat koordinatif merupakan salah satu hukum internasional 

yang khas karena berbeda dengan hukum nasional yang bersifat sub-

ordinatif dan dengan hukum yang bersifat koordinatif maka tidak memiliki 

superior terhadap negara. Hukum internasional memiliki fungsi yang 

berbeda dengan hukum nasional yang dimana hukum internasioanl tidak 

dapat secara langsung berkaitan dengan hak dan kewajiban warganegara, 

akan tetapi ketika mendapat persetujuan dari negara yang berangkutan dapat 

melakukan hal tersebut. 

2. Karakteristik kedua yaitu hukum internasional yang sifatnya universal. 

Ajaran hukum alam merupakan faktor biologis yang menyebabkan hukum 

                                                           
34 Sefriani, Hukum Internasional (Cet 8; Depok: RajaGrafindo Persada): h. 94-150. 
35 Atip Latipulhayat, Hukum Internasioanl Sumber-Sumber Hukum (Cet I; Jakarta Timur: 

Sinar Grafika, 2021): h. 26.  



24 
 

 

internsional bersifat universal, yang dimana hukum alam identik kepada 

hukum agama atau hukum Tuhan karena hukum ini dimaknai sebagai 

hukum yang lebih tinggi, dan 

3. Karakteristik yang terakhir yaitu hukum internasional yang bersifat ‘state 

centric’ (berpusat pada negara). Hukum internasional dengan karakteristik 

ini menggunakan negara sebagai subjek dan objek utamanya. Hukum 

Internasional pada mulanya dipahami sebagai hukum yang mengatur relasi 

anata negara atau antar bangsa (the Law nationas).36 

 Dari karakteristik yang telah dijelaskan, kita dapat melihat bahwa pada 

dasarnya Hukum Internasioanl memiliki pengaruh ataupun superior kepada negara 

atau terhadap Hukum Nasional. Konvensi Wina pasal 26 tahun 1969, menjelaskan 

bahwa setiap negara yang ikut dalam meratifikasi perjanjian internasional maka 

akan terikat dan harus melaksanakannya perjanjian tersebut.37 Namun berdasarkan 

primat hukum internasional, maka hukum internasional lebih utama dari hukum 

nasional. 

 Peneliti  menggunakan teori ini dengan melihat Masyarakat Adat sebagai 

aktor hubungan internasional, maka dari itu Masyarakat Adat memiliki hak asasi 

yang perlu diperjuangkan. Secara global sudah ada, namun peneliti ingin melihat 

hukum internasional masuk ke dalam negara atau menjadi hukum nasional. 

 

 

                                                           
36 Atip Latipulhayat, Hukum Internasioanl Sumber-Sumber Hukum, h. 26-29.  
37 Abdul Muthalib Tahir, “Pengaruh Hukum Internasional Terhadap Pembentukan Hukum 

Nasional”, Jurnal Selat 2, no. 2, (2015): h. 228. 
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B. Masyarakat Adat (Indigenous People) 

 Dewasa ini, ada sekitar 370 juta anggota masyarakat hukum adat yang 

tinggal di lebih 70 negara di seluruh dunia, mewakili 5% dari total populasi dunia. 

Sementara itu, 80% keanekaragaman hayati planet ini tumbuh subur dan 22% dari 

wilayah bumi adalah tempat tinggal bagi masyarakat pribumi/masyarakat hukum 

adat. Ketika keanekaragaman hayati terancam baik populasi maupun kuantitasnya, 

hal itu juga mengancam hubungan generasi antara masyarakat adat dan tanah 

airnya. Pada tahun 1993, istilah Masyarakat Adat muncul dari para penggiat 

gerakan sosial di Indonesia, khususnya tokoh adat, akademisi dan aktivis LSM dari 

beberapa daerah, yang membentuk organisasi bernama Jaringan Pembela Hak-Hak 

Masyarakat Adat (JAPHAMA).38 

 Masyarakat dan Adat masing-masing memiliki definisi yang berbeda. 

Masyarakat adalah suatu bentuk kehidupan masyarakat yang warganya hidup 

bersama cukup lama sehingga menghasilkan suatu kebudayaan,39 sedangkan Adat 

adalah konsep budaya yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, adat istiadat, 

lembaga, dan hukum adat yang secara umum dianut di suatu daerah40 dan jika 

masyarakat tidak mengadopsi adat itu, maka timbul ketimpangan yang dianggap 

menyimpang dan mengarah pada sanksi lokal yang tidak tertulis. Selain dari 

definisi tersebut, adapula yang disebut masyarakat adat, Masyarakat Adat dapat 

                                                           
38 Profil Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Diakses Dari: 

https://www.aman.or.id/profile. 
39 John Habs, “Realitas Masyarakat Adat Di Indonesia: Sebuah Refleksi”, Jurnal 

Masyarakat & Budaya 12, no. 2 (2010): h. 256. 
40 H. Munir Salim, “Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Perwujudan Ikatan Adat-Adat 

MAsyarakat Adat Nusantara”, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar 6, no. 1, 

(2017): h. 67. 
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didefinisikan sebagai kelompok atau komunitas yang hidup dan mendiami suatu 

wilayah adat secara turun temurun, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan 

kekayaan alam, dimana kehidupannya diatur oleh hukum adat serta lemabaga 

adat.41 Dan dari dua pengertian “masyarakat” dan “masyarakat adat” tersebut 

terdapat beberapa faktor yang harus dipertanggung jawabkan dalam bidang ini 

(antara masyarakat adat itu sendiri dengan pihak-pihak yang terkait dengannya), 

yaitu: organisasi sosial dan anggotanya yang terkait satu sama lain untuk 

menghasilkan kebudayaan, kesatuan hukum penguasa, lingkungan hidup, tanah dan 

air. 

 Masyarakat adat adalah istilah yang paling umum di Indonesia, yang 

mengacu pada setidaknya empat jenis masyarakat adat di negara bangsa Indonesia. 

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa dalam praktek atau untuk memudahkan 

pemahaman dan penafsiran untuk memaknai deklarasi ini, kata “masyarakat adat” 

dan “masyarakat/penduduk pribumi” digunakan secara bergantian dan memiliki arti 

yang sama. Pendapat serupa diungkapkan dalam ringkasan Departemen Urusan 

Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang konsep masyarakat adat 

dan masyarakat/masyarakat pribumi, mengacu pada Konvensi ILO 107 (1957) dan 

169 (1989).42 

 International Labour Organization (ILO/Organisasi Perburuhan 

Internasiol) dibentuk pada tahun 1919, ILO merupakan sebuah badan khusus 

                                                           
41 John Habs, “Realitas Masyarakat Adat Di Indonesia: Sebuah Refleksi”, Jurnal 

Masyarakat & Budaya 12, no. 2 (2010): h. 257. 
42 H. Munir Salim, “Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Perwujudan Ikatan Adat-Adat 

Masyarakat Adat Nusantara”, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar 6, no. 1 (2017): 

h. 67. 
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dibawa naungan PBB dengan tujuan untuk meningkatkan kondisi hidup dan kerja 

semua pekerja di Dunia tanpa adanya diskriminasi yang berdasarkan pada ras, 

jender dan atau asal usul sosial. Konvensi ILO 107 (1957) merupakan bentuk dari 

adopsi dari perjanjian internasional pertama terkait dengan Masyarakat Adat. Isu 

pertama yang diangkat oleh ILO yaitu pada tahun 1920-an yang fokus pada kondisi 

kerja para prakerja pedesaan. Isi dari konvensi Ilo 107 membahas persoalan penting 

bagi masyarakat hukum seperti hak tanah, ketenagakerjaan dan pendidikan. 

Sedangkan Konvensi ILO 169 (1989) merupakan bentuk dari revisi Konvensi ILO 

107 (1957), dimana melahirkan perubahan pada pendekatan ILO. Konvensi ini 

lebih menekankan pada perlindungan kepada Masyarakat Adat yang didasarkan 

atas kebudayaan Masyarakat Adat, cara hidup dan tradisi serta kebiasaan 

Masyarakat Adat.43 

 Istilah masyarakat adat sebenarnya memiliki sejarah yang panjang, terkait 

erat dengan penguasaan kelompok tertentu atas wilayah, tanah dan sumber daya 

alam lainnya dari masa prakolonial, kolonial hingga pascakolonial. Masyarakat adat 

bangsa kita tercinta ini beragam dan sebagian besar memiliki kelembagaan adat 

dengan mekanisme kelembagaan yang kompleks sedangkan sebagian lainnya 

menerapkan mekanisme kelembagaan yang sederhana.44 Van Vollenhoven 

(Ragawino, 2008) mengemukakan pendapatnya bahwa Masyarakat Adat memiliki 

ciri-ciri sebagai berikut: 

                                                           
43 “Konvensi ILO No. 169 tahun 1989 Mengenai Masyarakat Hukum Adat”.  
44 Anisa Eka Pratiwi dkk, “Eksistensi masyarakat adat di tengah globalisasi”, Civics: Media 

Kajian Kewarganegaraan 15, no. 2 (2018): h. 98. 
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1. Pertama, masyarakat adat harus memiliki organisasi yang terorganisir, yang 

menunjukkan bahwa mereka harus memiliki organisasi yang jelas atau 

terorganisir dan telah berdiri lama. 

2. Kedua, memiliki wilayah yang tetap. 

3. Ketiga, masyarakat adat dalam tata pengurusannya harus memiliki pengurus 

atau penguasa-penguasa di dalamnya dan pengurus atau penguasa tersebut 

ditentukan dengan jalan musyawarah. 

4. Keempat, memiliki aset yang mendukung kelangsungan hidup mereka. Aset 

ini bisa berwujud atau tidak berwujud. 

 Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk dengan ciri-ciri unik 

yang terlihat dari budaya gotong royong, menghormati orang yang lebih tua (cium 

tangan), dll. Kemudian dikenal dengan nama Bhinneka Tunggal Ika. Kita 

memahami semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika yang diambil oleh Sutasoma 

Mpu Tantular pada masa Kerajaan Majapahit (abad ke-14) yang secara harfiah 

berarti terbagi tetapi satu (berbeda-beda tetapi tetap satu). Semboyan ini digunakan 

untuk menggambarkan jati diri bangsa Indonesia yang dibangun di atas 

keberagaman baik secara alamiah maupun sosial budaya. 

 Bhineka Tunggal Ika adalah semboyan bangsa, yang merupakan bagian dan 

bagian dari Garuda Pancasila, lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan 

Bhinneka Tunggal Ika secara umum menunjukkan kesatuan geopolitik dan 

geokultural yang berlaku di Indonesia dengan begitu banyak adat, agama, ideologi, 
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etnis dan bahasa.45 Pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat 

sebenarnya tertuang dalam Pasal 18 UUD 1945, demikian juga dengan pengertian 

daerah otonom dan masyarakat hukum adat, dimana negara berkewajiban untuk m 

enghormati hak-hak ulayat daerah tersebut. Serupa dengan amandemen tahun 1945 

yang memasukkan subjek masyarakat hukum adat dalam Pasal 18B (2) tentang 

administrasi wilayah; dan Pasal 28(3) tentang hak asasi manusia (HAM).46 

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang telah ada atau melekat 

pada manusia yang diberikan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dalam hal 

ini, meskipun kita memiliki perbedaaan seperti berbeda ras, suku, agama, budaya, 

jenis kelamin, namun manusia tetap memiliki hak yang sama yang mesti di junjung 

tinggi.47 Begitupun dengan Masyarakat Adat memiliki hak hidup yang sama dengan 

masyarakat pada umumnya, seperti: 

1. Kegiatan ekonomi Masyarakat Adat, yang dimana kegiatan ini terkait 

dengan mata pencaharian seperti pertanian dan berburu. 

2. Kegiatan sosial berkaitan dengan kemasyarakatan. 

3. kegiatan pendidikan yaitu mendapatkan pendidikan yang setara dengan 

masyarakat pada umumnya. Sedangkan, 

4. kegiatan budaya masyarakat adat, kegiatan ini paling erat kaitannya dengan 

Masyarakat Adat dan telah diwariskan dari generasi ke generasi. 

                                                           
45 H. Munir Salim, “Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Perwujudan Ikatan Adat-Adat 

MAsyarakat Adat Nusantara”, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar 6, no. 1 

(2017): h. 70. 
46 Achmad Asfi Burhanudin, “Eksistensi Hukum Adat di Era Modernisasi”, Salimiya: 

Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam 2, no. 4, (2021): h. 105. 
47  Zidane Tumbel, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Budaya Masyarakat Adat 

Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia”. 8, no. 1 (2020): h. 5. 



30 
 

 

 Oleh karena itu, keberadaan Masyarakat Adat harus dilindungi. Karena 

tanpa perlindungan, kehidupan dan penghidupan masyarakat adat akan musnah atau 

akan menghancurkan sendi-sendi kehidupan Masyarakat Adat.48 

 Berbagai pakar dan lembaga, seperti organisasi kemasyarakatan (Ormas) 

yaitu Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) ini, telah membuat banyak 

definisi dan konsep tentang masyarakat adat. AMAN mendefinisikan masyarakat 

adat sebagai “masyarakat yang yang memiliki asal-usulnya secara turun-temurun 

mendiami suatu wilayah adat dan mempunyai kedaulatan atas tanah dan sumber 

daya alam, hukum adat yang mengatur kehidupan sosial budaya dan lembaga adat 

yang mengatur kelangsungan hidup masyarakatnya”. Senada dengan itu, 

Masyarakat Adat didefinisikan sebagai “sekelompok orang yang merupakan 

leluhur (keturunan) dalam suatu wilayah geografis tertentu dan memiliki sistem 

nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, masyarakat, dan wilayahnya sendiri".49 

 Dari kedua definisi Masyarakat Hukum Adat tersebut, negara telah 

membuat Undang-Undang tentang Masyarakat Adat yang tertuang pada Pasal 18B 

(2) UUD 1945 (Amandemen) menyebutkan bahwa “Negara harus menerima dan 

menjunjung tinggi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak 

tradisionalnya” dan isi Pasal 18B (2) mengacu pada nuansanya dalam Pasal 28 (1), 

yang menekankan “identitas budaya dan hak masyarakat tradisional harus dijunjung 

tinggi sesuai dengan kemajuan zaman dan peradaban”. Eksistensi atau keberadaan 

masyarakat adat merupakan fakta sejarah yang tidak dapat dihindari atau diingkari 

                                                           
48 Yuliana Primawardani, “Perlindungan Hak Masyarakat Adat Dalam Melakukan 

Aktivitas Ekonomi, Sosial dan Budaya di Provinsi Maluku”. 8. no. 1 (2017): h. 2-3. 
49 Achmad Asfi Burhanudin, “Eksistensi Hukum Adat di Era Modernisasi”, Studi Ilmu 

Keagamaan Islam 2, no. 4 (2021): h. 105. 
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oleh pemerintahan manapun. Masyarakat adat adalah segmen sejati masyarakat 

Indonesia.50 

 Dalam perjuangan Masyarakat Adat di berbagai negara dunia seringkali 

terdapat lembaga pendamping yang mengawasi, mengarahkan dan memfasilitasi 

kelompok Masyarakat Adat. Di Indonesia peran ini dilakukan oleh AMAN. Dalam 

melihat teori peran NGO, penulis menggunakan model analisis David Lewis, yaitu 

terdapat tiga peran NGO antara lain Catalyst, Partners dan Implementers. 

1. Catalyst (Katalis) merupakan agen perubahan dimana perannya sebagai 

fasilitator, menginspirasi, memfasilitasi serta berkontribusi kepada aktor 

lain dalam masyarakat. 

2. Partners (Mitra), dimana NGO melakukan kerja sam dengan pemerintah 

atau aktor lain.  

3. Implementers (Pelaksana). NGO sebagai Implementers memiliki peran 

sebagai penyedia sumber daya guna memfasilitasi masyarakat baik itu 

berupa barang dan jasa.51 

                                                           
50 Achmad Asfi Burhanudin, “Eksistensi Hukum Adat di Era Modernisasi”, Jurnal Studi 

Ilmu Keagamaan Islam 2, no. 4 (2021): h. 106. 
51 Rindi Yuliyanti, Dini Gandini Purbaningrum, “Peran Non-Govermental Organization 

Pattiro Jakarta dalam program Rehabilitas Hutan dan Lahan”, Jurnal Sosial Humanioran dan 
Pendidikan 1, no. 2, (2022): h. 127. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan oleh penulias adalah dengan menggunakan 

metode penelitian lapangan atau field research dengan jenis penelitian bersifat 

kualitatif. Peneliti menggunakan metode penelitian ini, guna memperoleh 

gambaran atau keterangan yang akurat terkaiat dengan Studi Hak Asasi Masyarakat 

Adat di Indonesia: Analisis Peran AMAN dalam Tindak Lanjut Ratifikasi 

UNDRIP. Pada penelitian hubungan internasional, jenis penelitian ini dipakai untuk 

mengkaji fenomena dan aktor-aktor yang terlibat untuk memahami proses yang 

terjadi di dunia internasional. 

B. Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian adalah tempat peneliti untuk melaksanakan penelitian 

agar mendapatkan informasi yang terjadi di lapangan. Untuk mendapatkan 

informasi yang peneliti butuhkan, maka peneliti memilih lokasi penelitian yang 

berada di Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). 

C. Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan penelitian yang penulis gunakan yaitu pendekatan 

konstruktivisme. Pendekatakan ini digunakan untuk membantu menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah yang hendak 

dilakukan peneliti. Konstruktivisme merupakan sebuah teori atau paradigma yang 

hadir pasca-perang dingin. Menurut Karen M. Fierke dan Knud E. Jorgensen, 

Konstruktivis merupakan bagian daripada tradisi berfikir masyarakat Eropa 
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mengenai Hubungan Internasional. Karen M. Fierke juga beranggapan bahwa teori 

konstruktivisme merupakan kegagalan dari para sarjana HI terdahulu dalam 

memperediksi perang dingin, dimana perang dingin berakhir dengan kesan 

“mendadak” karena tidak adanya analisis para ahli HI dalam memperediksi 

berakhirnya Perag Dingin terutama penganut neorealisme dan neoliberalisme. 

Kegagalan tersebut merupakan salah satu faktor lahirnya konstruktivisme sebagai 

sebuah teori Hubungan Internasional.52 Menurut Wendt dalam pandangan 

konstruktivis, berakhirnya perang dingin bukan disebabkan oleh kemenangan 

Amerika akan tetapi karena lahirnya pemikiran baru di Uni Soviet dan Gorbachev 

yang menerima Jerman bergabung kedalam NATO serta menganggap Barat tidak 

lagi sebagai musuh.53 

 Menurut Andrew Phillips, Konstruktivisme sebagai pendekatan atau teori 

yang mengkritik teori-teoti HI sebelumnya, mengemukakan bahwa teori ini 

menekankan pada aspek non-material (identitas, kebudayaan, norma-norma, 

gagasan, nilai-nilai, bahasa, kepercayaan) guna menjelaskan perilaku aktor.54 Teori 

ini juga dikenal sebagai konteruktivisme sosial, yang menekankan pentingnya suatu 

gagasan (faktor sosial) dan bagaimana negara-negara secara sosial membentuk 

realitas dan selanjutnya bertindak berdasarkan konstruksi realitas yang mereka 

                                                           
52 Umar Suryadi Bakry, Dasar-Dasar Hubungan Internasional (Cet. I; Depok: Kencana, 

2017), h. 109 

https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=BVNDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA85&dq=dasa

r+dasar+hubungan+internasional&ots=ARg7iq6fEu&sig=hphmhBWhJWv8hIG754ocFRUAV8&r

edir_esc=y#v=onepage&q=dasar%20dasar%20hubungan%20internasional&f=false (6 Maret 

2023). 
53 Iva Rachmawati, “Konstruktivisme sebagai Pendekatan Alternatif dalam Hubungan 

Internasional”, 16, no. 1, (2012): h. 28. 
54 Umar Suryadi Bakry, Dasar-Dasar Hubungan Internasional (Cet. I; Depok, 2017): h. 

111. 



34 
 

 

bangun. Hal ini juga diperkuat oleh gagasan Robert Jackson dan Georg Sorensen 

yang menyatakan bahwa tidak ada realitas sosial (termasuk realitas hubungan 

Internasional)  yang bersifat objektif seperti kaum positivis, sebab dunia sosial 

dikonstruksi oleh manusia (para aktor), sehingga tidak bersifat given.55 

 Kaum Konstruktivis berpendapat bahwa dunia sosial itu adalah domain 

yang bersifat intersubjektif, ia bermakna bagi orang yang mengkonstruksikannya 

dan yang hidup di dalamnya dan yang memahaminya. Hal tersebut dibuat dan 

terbentuk dari para aktor secara konstektual. Kontruktivisme menyatakan bahwa 

suatu sistem global dibuat, dibentuk, diciptakan dan atau diagendakan melalui aktor 

yang ada didalamnya. Phillips mendukung argumen tersebut dengan menyatakan 

bahwa konstruktivis itu terikat pada ide dan konsep yang manusia ciptakan 

sehingga lahirlah sebuah lingkungan (social world).56 

 Wendt mengklasifikasikan prinsip-prinsip dasar Konstruktivisme menjadi 

2, yaitu: 

1. Struktur Konstruktivisme yang terbentuk pada setiap asosiasi lahir dari 

pertukaran ide dan tidak terbentuk karena kekuasaan yang sifatnya material, 

2. Identitas dan kepentingan dari setiap aktor terbentuk dari ide-ide tersebut 

dan tidak bersifat alamiah. 

                                                           
55 Umar Suryadi Bakry, Dasar-Dasar Hubungan Internasional (Cet. I; Depok, 2017), h. 

112. 

https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=BVNDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA85&dq=dasa

r+dasar+hubungan+internasional&ots=ARg7iq6fEu&sig=hphmhBWhJWv8hIG754ocFRUAV8&r

edir_esc=y#v=onepage&q=dasar%20dasar%20hubungan%20internasional&f=false (6 Maret 

2023). 
56 Dita Hapsari Blegur, “Analisis Konstruktivisme terhadap Proses Keanggotaan Turki 

dalam Uni Eropa”, Departemen Hubungan Internasional Universitas Airlangga, (2021). 

https://www.researchgate.net/publication/352784674_Analisa_Konstruktivisme_terhadap_Proses_

Keanggotan_Turki_dalam_Uni_Eropa. 
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 Hal serupa dijelaskan oleh Ted Hopf, bahwa kepentingan nasional 

dipengaruhi oleh identitas negara apabila dihadapkan dengan identitas negara lain. 

Terbentuknya identitas suatu negara disebabkan oleh interaksi dari masyarakat di 

dalam negara tersebut dan tidak terbentuk hanya karena melalui interaksi dengan 

aktor di luar negara saja, karena identitas domestiklah yang dapat mempengaruhi 

dan membentuk suatu struktur psikis yang menyebabkan lahirnya ancaman, musuh, 

kesempatan, aliansi, dan lainnya.57 

 Selain itu, Alexander Wendt yang merupakan salah satu sarjana yang 

pertama menganjurkan konstruktivisme dalam studi Hubungan Internasional, 

dimana wendt mengatakan pendekatan ini memiliki 3 klaim utama, yaitu: 

1. Negara merupakan elemen analis prinsip pada teori politik internasional; 

2. Struktur kunci dari tatanan negara (sistem internasional) bersifat 

intersubyektif daripada material; 

3. Kepentingan dan identitas negara adalah bagian penting yang dibangun oleh 

struktur sosial mereka. 

 Berdasarkan ketiga hal tersebut, negara-negara membentuk gagasan dan 

memahami dunia di sekitar mereka berdsarkan struktur-struktur dengan dari mana 

mereka berinteraksi, dan kemudian mereka bertindak atas dasar persepsi yang  

mereka bentuk.58 

                                                           
57 Iva Rachmawati, “Konstruktivisme sebagai Pendekatan Alternatif dalam Hubungan 

Internasional”, h. 29. 
58 Umar Suryadi Bakry, Dasar-Dasar Hubungan Internasional, h. 113-114. 

https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=BVNDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA85&dq=dasa

r+dasar+hubungan+internasional&ots=ARg7iq6fEu&sig=hphmhBWhJWv8hIG754ocFRUAV8&r

edir_esc=y#v=onepage&q=dasar%20dasar%20hubungan%20internasional&f=false. (6 Maret 

2023). 
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 Teori Konstruktivis digunakan sebagai kacamata dalam penelitian ini untuk 

melihat bagaimana Hak Asasi Masyarakat Adat di Indonesia. Dalam prosesnnya, 

tindak lanjut ratifikasi UNDRIP di Indonesia difasilitasi oleh salah satu lembaga 

nasional yang memiliki peran penting dalam pendampingan advokasi Masyarakat 

Adat yaitu Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Hingga saat ini, belum 

ada undang-undang khusus yang menindaklanjuti hal ini. Dengan demikian, 

pendekatan ini saya gunakan untuk melihat secara komprehensif bagaimana Hak 

Asasi Masyarakat Adat di Indonesia. Lebih spesifiknya, saya bahas dalam 

penelitian skripsi berjudul Studi Hak Asasi Masyarakat Adat di Indonesia: Analisis 

Peran AMAN Dalam Tindak Lanjut Ratifikasi UNDRIP. 

D. Sumber Data 

 Penulis melakukan peneltian dengan menggunakan dua sumber data, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang ditemukan dari lapangan secara 

langsung melalui observasi dan wawancara. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder ialah data yang diperoleh dari studi pustaka. Studi 

pustaka digunakan dengan mencari dokumen-dokumen terkait 

persoalan yang akan diteliti, seperti dokumen administrative, 

pernyataan kehendak, catatan pertemuan, serta berita ataupun artikel-

ertikel yang berasal dari media dan sebagainya. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data merupakan tahapan penelitian yang paling 

penting, sehingga perlu mendapat perhatian khusus. Menggunakan teknik 

pengumpulan data yang tepat akan menghasilkan data yang sangat reliabel dan 

sebaliknya. Berdasarkan jenis dan sumber bahan penelitian, teknik pengumpulan 

data yang digunakan dalam karya ini adalah sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengamati 

langsung terhadap informan. Penulis melakukan pengamatan langsung 

di lapangan serta berinteraksi secara langsung terhadap informan untuk 

memperoleh data yang akurat. 

2. Wawancara 

Selain wawancara, terdapat juga metode pengumpulan data lainnya 

yaitu wawancara. Wawancara adalah interaksi atau komunikasi 

langsung antara peneliti dan informan. Teknik pengumpulan data 

melalui wawancara dengan menggunakan metode tanya jawab dalam 

pengumpulan data. Wawancara tidak hanya melibatkan pemahaman 

atau gagasan, tetapi juga dapat menangkap perasaan, pengalaman, dan 

emosi yang dimiliki responden. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data dimana kita 

memperoleh informasi dan data melalui fakta yang didokumentasikan 

melalui catatan, foto, buku petunjuk, majalah, artikel, media cetak dan 
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online, dll. Informasi seperti dokumen dapat digunakan untuk 

mengetahui informasi tentang apa yang terjadi di masa lalu. 

F. Teknik Pengambilan Informan 

 Informan merupakan individu yang mampu memberikan informasi atau 

data-data terkait situasi dan kondisi lingkungan penelitian. Informan ditentukan 

dengan cara purposive sampling yaitu memilih sampel atau informan menurut 

gejala dengan kriteria tertentu. Sampel dipilih atas dasar bahwa orang yang dipilih 

itu mengenal masalah yang sedang diteliti. Informan ini diperlukan untuk 

mengetahui Studi Hak Asasi Masyarakat Adat di Indonesia: Analisis Peran AMAN 

Dalam Tindak Lanjut Ratifikasi UNDRIP di Indonesia. Teknik penentuan informan 

diterapkan secara sadar berdasarkan keyakinan peneliti tentang pengetahuan 

informan terkait topik yang sedang dibahas. 

G. Teknik Analisis Data 

 Teknik pengolahan dan analisis data yang calon peneliti gunakan dalam 

penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Mengolah dan menganalisis 

informasi yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan 

informan. Selain itu, dilakukan analisis mendalam terhadap materi, kemudian topik 

yang dianggap penting terkait dengan masalah yang diteliti akan dirangkum dan 

dipilih. 

Teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut: 

1. Reduksi data 

Reduksi data didefinisikan sebagai proses pemilihan penyederhanaan, 

abstraksi dan modifikasi yang masih “kasar” dan berasal dari catatan tertulis 
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tempat penelitian. Proses reduksi data terus berlanjut sepanjang penelitian 

kualitatif ini. Proses reduksi data dapat berpedoman pada tujuan penelitian 

yang ingin dicapai. 

2. Penyajian Informasi 

Penyajian Data atau Display Data adalah data yang dikumpulkan dan 

disusun dengan baik untuk memahami dan merencanakan apa yang akan 

dilakukan selanjutnya. Kemudian, langkah berikutnya setelah reduksi 

adalah membuat deskripsi naratif. Hal ini dapat mendukung informasi 

ketika melakukan penelitian. 

3. Penarikan kesimpulan 

Data atau informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dikumpulkan dan 

membuat kesimpulan yang sedemikian rupa sehingga terlihat jelas bila 

melihat data yang tidak akurat. Kesimpulan ini masih sangat hipotesis dan 

bisa menjadi teori jika didukung oleh data lain. Berdasarkan pemaparan di 

atas, penarikan kesimpulan diawali dengan mencari pola, tema, kaitan dan 

fakta yang berkaitan dengan permasalahan di wilayah penelitian.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Masyarakat Adat Nusantara Sebagai Aktor dalam Studi Hubungan 

Internasional 

 Dalam studi Hubungan Internasional negara (state) merupakan aktor yang 

paling utama dalam hubungan internasional. Aktor pada hubungan internasional 

menunjukkan pada perilaku dalam sebuah interaksi internasional dan aktor 

hubungan internasional dibedakan menjadi dua bagian, yaitu aktor negara dan 

aktor-aktor non-negara.59 Dewasa ini studi Hubungan Internasional telah 

mengalami perkembangan tidak hanya dari segi teori, akan tetapi juga dari 

keragaman isu, serta peran aktor lain dalam pengaruh studi Hubungan 

Internasional. 

 Aktor non-negara dalam hubungan internasional terdiri dari Organisasi 

Antar Pemerintah (IGO), Organisasi Non-Pemerintah (NGO), Perusahaan-

perusahaan Multinasional (MNC), Transnasional Organized Crime (TOC) dan 

Individu. 

1. Organisasi Antar-Pemerintah (IGO) merupakan aktor tradisional dalam 

hubungan internasionl, yang bertujuan sebagai wadah agar tercapainya 

keadilan dan kemajuan ekonomi. 

                                                           
59 Ani Widyani Soetjipto, Arivia tri Dara Yuliestuana, dkk, Transnasionalisme: Peran Aktor 

Non Negara dalam Hubungan Internasional (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018): h. 

21-22. 
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2. Organisasi Non-Pemerintah (NGO) merupakan organisasi nonprofit yang 

memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan dan juga lingkungan hidup. 

Seperti Greenpeace yang memperjuangkan kelestarian lingkungan hidup. 

3. Perusahaan-perusahaan Multinasional (MNC) merupakan sebuah 

perusahaan yang beroperasi hampir di seluruh negara di dunia dan memiliki 

superior yang kuat terhadap suatu negara.  

4. Transnasional Organized Crime (TOC) merupakan salah satu aktor 

hubungan internasional karena memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap interaksi antar negara. 

5. Individu. Kaum kontruktivisme menganggap bahwa individu merupakan 

aktor dalam hubungan internasional karena individu dapat memberikan 

pemikiran atau gagasan pada lingkup internasional. Hal itulah yang 

membentuk masyarakat bahkan negara mengambil keputusan atau 

tindakan berdasarkan apa yang dikemukakan oleh individu dalam sistem 

internasional.60 

 Dalam studi hubungan internasional, terdapat teori konstruktivisme sosial, 

yang menekankan pada aspek non-material (identitas, kebudayaan, norma-norma, 

gagasan, nilai-nilai, bahasa, kepercayaan) guna menjelaskan perilaku aktor. Selain 

itu, teori ini juga menekankan bagaimana pentingnya suatu gagasan (faktor sosial) 

dan bagaimana negara-negara secara sosial membentuk realitas dan selanjutnya 

bertindak berdasarkan konstruksi realitas yang mereka bangun.61 Perilaku aktor 

                                                           
60 Margono, “Aktor Non-Negara dalam Hubungan Internasional”, Jurnal Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan 28, no. 2 (2015): h. 105-107. 
61 Umar Suryadi Bakry, Dasar-Dasar Hubungan Internasional (Cet. I; Depok, 2017): h. 

111-112. Diakses Pada: 



42 
 

 

yang dijabarkan dalam teori tersebut, antara lain memiliki identitas, kebudayaan, 

nilai-nilai dan norma, identik dengan karakteristik masyarakat adat dalam sistem 

sosial masyarakat. Masyarakat Adat merupakan sekelompok orang yang memiliki 

leluhur (keturunan) dan merupakan penduduk asli dalam suatu wilayah geografis 

tertentu. Karakterisrik perilaku aktor yang dimiliki masyarakat adat tersebut, 

mangantar masyarakat adat manjadi salah satu aktor dalam studi hubungan 

internasional, terkhusus jika dianalis dengan teori dan pendekatan konstruktivisme 

sosial. 

 Keohane dan Nye mengemukakan bahwa negara dan aktor non-negara 

bekerja secara horizontal paralel dalam hubungan antar negara, serta interaksi 

transnasional menurut Keohane memiliki sifat yang struktural dan berpusat pada 

aktor (actor-centered). Pendekatan ini juga menekankan pada pendekatan 

tradisional yang meyakini bahwa peranannya penting dalam struktur internasional. 

Keck dan Sikkink juga sepakat dengan logika dari teori konstruktivisme dalam 

hubungan internasional yang menyatakan bahwa state identitas dan state interest 

dengan sifat yang konstitutif dalam menjelaskan perilaku aktor non negara dalam 

melihat dan merespons peristiwa-peristiwa internasional.62 Pada interaksi 

internasional peran aktor non-negara juga memiliki power selain daripada aktor 

negara, seperti halnya dengan Masyarakat Adat yang merupakan representasi dari 

                                                           
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=BVNDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA85&dq=dasa

r+dasar+hubungan+internasional&ots=ARg7iq6fEu&sig=hphmhBWhJWv8hIG754ocFRUAV8&r

edir_esc=y#v=onepage&q=dasar%20dasar%20hubungan%20internasional&f=false. Pada Tanggal 

7 Juni 2023. 
62 Ani Widyani Soetjipto, Arivia tri Dara Yuliestuana, dkk, Transnasionalisme: Peran Aktor 

Non Negara dalam Hubungan Internasional (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 201 8): h. 

24. 
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aktor non-negara pada hubungan internasional, dimana Masyarakat Adat dunia 

memiliki wacana sebagai Masyarakat yang mangalami ketidakadilan sosial dan 

juga sering mengalami tindakan-tindakan pelanggaran hak asasi. 

 Keberagaman yang dimiliki Masyarakat Adat dunia seperti memiliki ciri 

fisiknya tersendiri dan juga memiliki identitas sosial menjadikan Masyarakat Adat 

tergolong kedalam kelompok rentan, yang membutuhkan sebuah akses yang lebih 

dibandingkan dengan kelompok yang lainnya. Faktor utama yang menyebabkan 

suatu kerentanan terhadap individu atau kelompok yaitu faktor sosial, fisik, 

ekonomi dan bahkan lingkungan. Kelompok rentan yang ada di Indonesia 

diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok seperti orang lanjut usia, perempuan, 

anak-anak, penyandang disabilitas, fakir miskin, pekerja migran dan Masyarakat 

Adat. Kelompok tersebut masuk kategori kelompok rentan karena membutuhkan 

sebuah akses serta mereka sering mangalami tindakan pelanggaran hak asasi. Sama 

halnya dengan Masyarakat Adat yang sering mengalami konflik serta pelanggaran 

hak seperti pengambilalihan atau perampasan tanah adat, sulit memperoleh 

pengakuan resmi dari negara terhadap identitas Masyarakat Adat.  

 Masyarakat Adat dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan 

masyarakat dunia yang sama dengan masyarakat yang lain tanpa ada perbedaan 

agama, suku, ras dan lainnya. Ketimpangan atau pelanggaran hak asasi terhadap 

Masyarakat Adat semakin kompleks dengan adanya wacana Masyarakat Adat dunia 

yang masih memperjuangkan pengakuan dan perlindungan. Perjuangan atas 

pengakuan dan perlindungan sebenarnya sudah diupayakan sejak awal tahun 1920, 

dimana terdapat suatu perjanjian internasional tentang para pekerja di desa terpencil 
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yang mayoritas merupakan Masyarakat Adat. Hal ini dimuat dalam konvensi ILO 

(International Labour Organization/Organisasi Perburuhan Internasiol). Perjanjian 

internasional yang paling baru mengenai hak asasi Masyarakat Adat terdapat pada 

United Nations Declaration on the Right of Indigenous Pepole (UNDRIP) yang di 

ratifikasi pada tahun 2007. Perjanjian-perjanjian internasional yang pernah dan 

masih ada hingga saat ini mengenai Masyarakat Adat merepresentasikan pengaruh 

mereka dalam sistem internasional, yang kemudian mengantar Masyarakat Adat 

sebagai aktor individu dalam studi hubungan internasional sebagaimana di sebutkan 

oleh Margono dalam arikel jurnalnya yang berjudul Aktor non-negara dalam 

hubungan internasional.  

B. Profil Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) 

 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) adalah organisasi 

kemasyarakatan independen dengan visi untuk mewujudkan kehidupan yang adil 

dan sejahtera bagi semua Masyarakat Adat di Indonesia. AMAN beranggotakan 

2.442 komunitas adat di seluruh Indonesia yang berjumlah sekitar 70 juta anggota 

individu.  AMAN menempati wilayah adat kami secara turun-temurun. Masyarakat 

Adat memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya 

yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mempertahankan 

keberlanjutan kehidupan mereka sebagai komunitas adat. AMAN adalah organisasi 

kemasyarakatan (ORMAS) independen yang anggotanya terdiri dari komunitas-

komunitas Masyarakat Adat dari berbagai pelosok Nusantara.63 

                                                           
63 Profile Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara - 

AMAN | Detail Page. 
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 AMAN merupakan organisasi kemasyarakatan yang independen (berdiri 

sendiri). AMAN memiliki peran di semua tingkatan baik lokal, nasional dan 

internasional, dan AMAN mewakili tanggung jawab bagi Masyarakat Adat dan 

melakukan advokasi tentang isu-isu Masyarakat Adat. Pada tingkat lokal, AMAN 

memiliki peran dalam mempertahankan eksistensi budaya lokal Masyarakat Adat 

dengan beberapa cara seperti mendorong Masyarakat Adat agar memiliki rasa 

kepemilikan, tanggung jawab untuk menjaga dan mempertahankan, melindungi 

dan mengembangkan apa yang dimilikinya sebagai Masyarakat Adat.64 Pada 

tingkat nasional salah satu peran AMAN yaitu penanggulangan dampak perubahan 

iklim. Masyarakat Adat bekerjasama dengan Satgas REDD dalam gerakan global 

penurunan emisi. Kemudian pada tingkat internasional, AMAN memiliki peran 

yang sangat penting yaitu dengan memperjuangkan eksistensi serta pengakuan dan 

perlindungan Masyarakat Adat pada forum-forum internasional salah satu pada 

forum PBB. Forum Permanen yang membahas isu-isu Masyarakat Adat dibentuk 

pada tahun 2000 yang berada dibawah Dewan Sosial Ekonomi PBB (United 

Nations Economic and Social Council/ECOSOC). Keikutsertaan AMAN dalam 

Forum Permanen PBB telah dimulai sejak tahun 2000. Pada tahun 2009, Sekjen 

AMAN yaitu Rukka Sombolinggi serta Abdon Nababan (wakil Ketua 

DAMANNAS) dan Mina Susana Setra (Deputi IV Sekjen AMAN) berangkat ke 

New York, Amerika Serikat dalam rangka mengikuti Forum Permanen PBB.65 

                                                           
64 Murtini, Lery Praseteyi, dkk, “Peran Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dalam 

Mempertahankan Eksistensi Adat Komunitas Pemaru”, Pendidikan, Sains dan Agama, h. 49-50. 
65 Jakob Siringoringo, “Forum Permanen PBB untuk Masyarakat Adat, Gambaran 

Singkat”, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara.Di akses dari: https://aman.or.id/news/read/forum-

permanen-pbb-untuk-masyarakat-adat-gambaran-singkat. Pada Tanggal: 7 Juni 2023. 
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 Adapun lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu Rumah Aliansi 

Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Gowa yang beralamatkan Arangangia, Desa 

Pao, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. AMAN 

dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dan Dewan AMAN Nasional yang dipilih oleh 

Kongres Masyarakat Adat Nusantara. Dewan AMAN Nasional anggota mewakili 

tujuh region AMAN, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali-Nusa Tenggara, 

Sulawesi, Maluku, dan Papua. Setiap region diwakili oleh dua orang, satu laki-laki 

dan satu  perempuan. Sekretaris Jenderal AMAN didukung oleh satu orang staf 

khusus dan tiga orang deputi yang masing-masing menanggungjawabi urusan 

Organisasi, Komunikasi, dan Sumber Daya; Advokasi Kebijakan, Hukum, dan 

Politik; serta Pemberdayaan dan Pelayanan Masyarakat Adat. AMAN tingkat 

wilayah ditanggungjawabi oleh Pengurus Wilayah dan tingkat daerah 

ditanggungjawabi oleh Pengurus Daerah. Proses pengambil keputusan tertinggi di 

tingkat wilayah dipegang oleh Dewan AMAN Wilayah, sedangkan di tingkat 

daerah dipegang oleh Dewan AMAN Daerah.66 

 

 

 

 

 

 

                                                           
66 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Diakses Dari: https://adat.id/laman/tentang-

kami.html. Pada Tanggal 1 Juni 2023. 
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Gambar 1.1 

Struktur Dewan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Daerah Gowa 

 

Sumber : Profil Aliansi Masyarakat Adat Nusantara 

C. Tindak Lanjut Ratifikasi United Nations Declaration On The Right Of 

Indigenous People (UNDRIP) di Indonesia 

 Perjuangan atau pergerakan pengakuan dan perlindungan terhadap 

Masyarakat Adat oleh Hukum Internasional didasari dari wacana penegakan Hak 

Asasi Manusia (HAM), yang dimana manusia dianggap mempunyai hak-hak dasar 

yang tidak boleh diganggu gugat dan atau dirampas oleh siapapun itu. Hak-hak 

yang dimaksud yaitu hak untuk dapat menentukan nasib sendiri, hak hidup, hak atas 

milik dan hak-hak lainnya. Atas dasar itulah, kemudian United Nations Declaration 

on the Right of Indigenous People (UNDRIP) lahir pada tahun 2007.67 

                                                           
67 Purwanto, “Kontestasi Terminologi dan Pengakuan Masyarakat Adat di Indonesia”, 

Fakultas Hukum Universitas Panxa Bhakti, h. 151. 
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 UNDRIP bagi Masyarakat Adat merupakan sebuah keberhasilan yang 

sangat dinantikan, sebab banyaknya kontroversi serta isu-isu pada Masyarakat Adat 

menjadikan lahirnya UNDRIP sebagai payung hukum bagi keberadaan Masyarakat 

Adat. Dalam hukum internasional, deklarasi merupakan salah satu sumber hukum 

internasional dimana deklarasi merupakan perjanjian-perjanjian yang disepakati 

dan semua pihak yang hadir dalam deklarasi berkomitmen untuk melaksanakan 

kebijakan yang telah disepakati. Bagi kaum konteruktivisme, konsep dari norms 

dan rules dapat dijadikan sebagai pedoman pada perilaku aktor internasional. 

 Sejarah lahirnya United Nations Declaration on the Right of Indigenous 

People (UNDRIP) berawal dari perjuangan seorang pejabat Hak Asasi Manusia 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (HAM PBB) di Jenewa yakni Agustus Williemsen 

Diaz, yang menaruh perhatian besar kepada Masyarakat Adat dan terhadap hak-hak 

Masyarakat Adat. Kemudian apa yang dilakukan oleh Augus diterima dalam 

mekanisme PBB. Awal perjungan ini dimulai pada tahun 1982 tepatnya pada saat 

Working Group On Indigenous Population (WGIP ) dibentuk dan selanjutnya 

menyusun draft deklarasi. Pada tahun 1993 draft tersebut tersusun dan diserahlan 

ke Sub Komisi HAM PBB.68 

 Secara historis, penyusunan deklarasi ini memakan waktu sekitar 11 tahun, 

dimulai pada tahun 1982 dan akhirnya selesai pada tahun 1993, setelah itu 

diserahkan ke Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia 

pada tahun 2006. PBB meliliki pertimbangan dalam mengadopsi UNDRIP yaitu 

                                                           
68 Muh Zulfikar Muhdar dan Jasmaniar, “Hak Masyarakat Adat: Studi Perbandingan 

Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat dan Pasal 18 B Ayat 2 UUD NRI Tahun 1945”, 

Indonesia Journal of Criminal Law 3, no. 2 (2021): h. 122. 
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guna menindaklanjuti rekomendasi dari Dewan HAM PBB berlandaskan pada 

Resolusi No. 1/2, 29 Juni 2006 dan keputusan ini juga menindaklanjuti Resolusi 

No. 61/178, 20 Desember 2006. UNDRIP memiliki sistem aturan yang tidak 

dijangkau oleh hukum HAM internasional, yaitu UNDRIP memperbolehkan 

perluasan dan juga pembatasan hak asasi manusia (HAM), serta hak-hak budaya 

yang masih dianggap ambigu dan juga meberikan batasan hak kepada Masyarakat 

Adat (MA) dalam menentukan nasib sendiri dan hak kolektif/hak budaya. Lahirnya 

UNDRIP juga didorong dari adanya keraguan terhadap  instrumen hukum HAM 

internasional, dimana belum memberikan perlindungan yang cukup bagi hak-hak 

Masyarakat Adat.69 

 Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Penduduk Asli atau United 

Nations Declaration on the Right of Indigenous People (UNDRIP) merupakan 

sebuah deklarasi yang berhasil disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-

Bangsa (MU PBB) New York. Deklarasi ini menekankan pada hak individual dan 

kolektif pada penduduk asli (pribumi) dan juga hak mereka terhadap budaya, 

bahaya, identitas, kesehatan, pekerjaan, pendidikan dan isu-isu lainnya. Deklarasi 

ini juga menggarisbawahi hak Masyarakat Adat untuk memelihara dan memperkuat 

institusi, budaya dan aspiras mereka. Dan deklarasi ini juga melarang tindakan 

diskriminasi kepada penduduk asli dan memajukan partisipas mereka secara penuh 

dan efektif dalam segala hal yang menyangkut masalah mereka serta hak mereka 

                                                           
69 Perry Pada, dkk, “Reviu Kebijakan Kemitraan: Kajian Masyarakat Hukum Adat 

Indonesia dan Strateg i Kebijakan untuk Penguatan dan Perlindungan Hukumnya”, Badan Strategi 

Kebijakan Luar Negeri. Jakarta Pusat, (2022): h. 71-72. 
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untuk tetap berbeda dan mengusahakan visi pembangunan ekonomi dan sosial 

mereka sendiri.70 

 Dalam pelaksaan deklarasi tersebut, tidak semua negara anggota PBB yang 

hadir menyetujui hasil deklarasi itu. Terdapat 144 negara mendukung implementasi 

deklarasi PBB, 11 abstain (Azerbaijan, Bangladesh, Bhutan, Burundi, Kolombia, 

Georgia, Kenya, Nigeria, Federasi Rusia, Samoa, Ukraina) dan 4 negara tidak 

mendukung (AS, Selandia Baru, Kanada, dan Australia), dan serta 30 negara yang 

tidak hadir.71 Kemudian pada tahun 2009 Australia ikut mengesahkan UNDRIP,72 

serta Selandia Baru yang merupakan negara penentang UNDRIP menganggap 

bahwa deklarasi tersebut melanggar perjanjian Waitangi (kesepakatan antara 

Kerajaan Inggris dengan kepala Suku Maori), akan tetapi pada tahun 2010 Perdana 

Menteri Selandia baru yaitu John Key menyatakan bahwa mulai sepakat dan 

mendukung UNDRIP, dengan melihat bahwa UNDRIP dapat membantu konflik-

konflik yang ada pada Masyarakat Adat Selandia Baru. Amerika Serikat dan 

Kanada negara yang awalnya menentang, juga mulai mengubah pandangan mereka 

tentang UNDRIP dan ikut menyetujui UNDRIP.73 Dari hasil deklarasi ini 

                                                           
70 Muh Zulfikar Muhdar dan Jasmaniar, “Hak Masyarakat Adat: Studi Perbandingan 

Deklarasi Pbb tentang Hak-hak Masyarakat Adat dan Pasal 18 B Ayat 2 UUD NRI Tahun 1945”, 

Indonesia Journal of Criminal Law 3, no. 2 (2021): h. 123. 
71 Perry Pada, dkk, “Reviu Kebijakan Kemitraan: Kajian Masyarakat Hukum Adat 

Indonesia dan Strategi Kebijakan untuk Penguatan dan Perlindungan Hukumnya”, Badan Strategi 

Kebijakan Luar Negeri. Jakarta Pusat, (2022): h. 80-81. 
72 “Pernyataan Akhir Misi oleh pelapor Khusus PBB tentang hak-hak Masyarakat Adat, 

Victoria Tauli-Corpuz dalam kunjungannya ke Australia”. Diakses dari: 
https://www.ohchr.org/en/statements/2017/04/end-mission-statement-united-nations-special-
rapporteur-rights-indigenous. Pada Tanggal: 8 Juni 2023. 

73 Dominic O’Sullivan, “Melaksanakan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat 

di Selandia Baru”, Sideber International. Diakses Dari: https://ohrh.law.ox.ac.uk/implementing-the-

un-declaration-on-the-rights-of-indigenous-peoples-in-new-zealand/. Pada Tanggal: 8 Juni 2023. 
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melahirkan 46 pasal yang memuat tentang Masyarakat Adat.74 Dan Indonesia 

adalah salah satu negara anggota PBB yang secara konsisten mendukung ratifikasi 

deklarasi tersebut dan ikut menandatanganinya. 

 UNDRIP secara ringkas membahas tentang Masyarakat Adat serta hak-

haknya, antara lain sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Isi United Nations Declaration on the Right of Indigenous People 

(UNDRIP)75 

No Isi UNDRIP 

1 UNDRIP dijadikan sebagai landasan hukum bagi negara. 

2 Masyarakat Adat memiliki kedudukan yang sama dengan masyarakat 

yang lain. 

3 Penerapan regulasi. 

4 Menghormati Hak-hak penduduk asli atau Masyarakat Adat. 

5 Diskriminasi terhadap Masyarakat Adat. 

6 UNDRIP lahir dengan tujuan dapat memberikan pengakuan dan 

perlingungan kepada Masyarakat Adat. 

 

 Berdasarkan tabel 1.1, isi dari UNDRIP secara ringkas membahas tentang: 

1. Setiap negara anggota PBB bisa menggunakan UNDRIP sebagai 

landasan/referensi yang tidak mengikat dalam upaya perlindungan hak-hak 

                                                           
74 Muh Zulfikar Muhdar dan Jasmaniar, “Hak Masyarakat Adat: Studi Perbandingan 

Deklarasi Pbb tentang Hak-hak Masyarakat Adat dan Pasal 18 B Ayat 2 UUD NRI Tahun 1945”, h. 

123. 
75 Berdasarkan Analisis Penulis. 
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Masyarakat Adat, hal tersebut sesuai dengan tujuan, prinsip dari Piagam PBB 

dan juga prinsip etika baik “good faith” yang telah diatur pada Piagam PBB. 

2. UNDRIP menyatakan bahwa Masyarakat Adat mempunyai kedudukan yang 

sama dengan masyarakat yang lain dan juga mengakui Masyarakat Adat 

mempunyai hak untuk berbeda atau “the right to be diffirent” dan Masyarakat 

Adat mendapatkan penghormatan. 

3. Segala kebijakan, doktrin dan praktik berdasarkan pada prinsip superiorotas atas 

masyarakat dan individu yang didasarkan pada perbedaan asal negara, etnik, 

agama, ras dan budaya merupakan tindakan rasisme, ilegal, tidak ilmiah, tidak 

bermoral dan tidak berkeadilan. 

4. Menggarisbawahi urgensi menghormati hak-hak penduduk asli agar terbebas 

dari semua bentuk diskriminasi. 

5. UNDRIP dibentuk dengan adanya kenyataan bahwa penduduk asli sering 

menderita sebab ketidakadilan dari kolonialisme atau perampasan lahan, sumber 

daya alam dan wilayah mereka. 

6. Inti dari UNDRIP yaitu memperkuat hak untuk menenrukan nasib sendiri dalam 

upaya pengakuan dan perlindungan Masyarakat Adat, dengan menggarisbawahi 

pentingnya mengakui hak Masyarakat Adat agar menentukan status politik, 

sosial dan budaya, dan juga pembangunan ekonomi. 

 UNDRIP diratifikasi pada prinsipnya untuk melindungi dan membela hak-

hak masyarakat adat. Ratifikasi merupakan penerapan hukum yang lebih lanjut oleh 

suatu negara agar mengonfirmasi persetujuan sebelumnya. Isi dari UNDRIP 

merupakan sebuah norma-norma global yang dihasilkan dari deklarasi PBB sebagai 
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sebuah bentuk dari hukum internasional yang akan dijadikan sebagai payung 

hukum atau dijadikan regulasi nasional bagi setiap negara, salah satunya Indonesia. 

Dalam pelaksaan deklarasi tersebut, tidak semua negara anggota PBB yang hadir 

menyetujui hasil deklarasi itu. Dari hasil deklarasi ini melahirkan 46 pasal yang 

memuat tentang Masyarakat Adat.76 Dan Indonesia adalah salah satu negara 

anggota PBB yang secara konsisten mendukung ratifikasi deklarasi tersebut dan 

ikut menandatanganinya. 

 Senada dengan hasil wawancara peneliti dengan Kak Mina Susana Setra 

(Deputi IV Sekjen AMAN Bidang Sosial Budaya): 

“UNDRIP itu diratifikasi oleh negara yang hadir saat pelaksanaan deklarasi 

guna menjadi hukum atau sebagai payung hukumnya Masyarakat Adat. 

Negara tidak serta merta meratifikasi UNDRIP jika tidak akan 

menjadikannya sebagai sebuah landasan hukum, termasuk Indonesia. Maka 

dari itu, dapat disimpulkan bahwa setiap negara harus membuat peraturan 

bagi Masyarakat Adat di negara masing-masing dan Indonesia mesti 

membuat UU tentang Masyarakat Adat demi adanya pengakuan dan 

perlindungan bagi mereka.”77 

 

 UNDRIP menyatakan bahwa semua pihak baik dari organ-organ dan badan-

badan khusus dalam PBB akan memberikan konstribusi mereka. Dalam 

pelaksanaan atau bentuk pengimplementasian deklarasi tersebut, negara memiliki 

peran dalam mewujudkan pasal-pasal tersebut. Pelaksanaan hak-hak yang 

ditetapkan dalam deklarasi ini, yaitu hak-hak manusia dan kebebasan dasar harus 

dihormati dan harus ditunjukan untuk pembatasan-pembatasan yang ditetapkan 

oleh hukum, sesuai kewajiban-kewajiban pada hal-hak manusia internasional. Dan 

                                                           
76 Muh Zulfikar Muhdar dan Jasmaniar, “Hak Masyarakat Adat: Studi Perbandingan 

Deklarasi Pbb tentang Hak-hak Masyarakat Adat dan Pasal 18 B Ayat 2 UUD NRI Tahun 1945”, h. 

123. 
77 Mina Susana Setra, Wawancara (Deputi IV Sekjen AMAN Bidang Sosial Budaya), tgl 

20 Mei 2023, pukul 10.00 WITA. 
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deklarasi ini juga memuat sebuah langkah-langkah yang mesti dilakukan oleh 

negara dalam bentuk pengimplementasian setiap pasal pada UNDRIP yang telah 

diratifikasi oleh sebuah negara. 

 Pada studi HI, hukum internasional merupakan salah satu pokok bahasan 

yang sangat dibutuhkan pada awal kelahirannya. Hukum internasional dapat 

dipahami sebagai seperangkat hukum yang terdiri dari asas-asas dan kaidah-kaidah 

tingkah laku yang di mana negara-negara merasa terikat dan menghormatinya, oleh 

karena itu negara harus menghormati satu sama lain dalam hubungan mereka. Pada 

era studi HI kontemporer pasca Perang Dingin, pemahaman sarjana HI terkait 

hukum internasional mengalami perkembangan, dimana hukum internasional pada 

studi HI lebih dimaknai dalam arti luas dan dinamis sebagaimana yang dianut oleh 

kaum konstruktivis. Kaum konstruktivis lebih menggunakan konsep norms (norma-

norma) dan rules (aturan) yang dijadikan pedoman pada perilaku aktor 

internasional. Sebelumnya hukum internasional selalu dimaknai sebagai 

seperangkat aturan yang sifatnya rigit, fixed, dan given, maka di pandangan 

kontruktivisme “norma-norma” internasional cenderung bersifat dinamis, fleksibel, 

dan terus berubah (contiually changes) sesuai kepentingan dan identitas para 

aktor.78 

 Dewasa ini, pemerintah telah memberikan perhatian kepada Masyarakat 

Adat, yang ditandai dengan beberapa macam peraturan baik peraturan pusat 

maupun daerah yang berfokus mengatur tentang pengakuan dan perlindungan 

                                                           
78 Umar Suryadi Bakry, Dasar-Dasar Hubungan Internasional (Cet II; Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2019), h. 170. 
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Masyarakat Adat. Secara nasional, Masyarakat Adat telah diakui dan juga 

dilindungi oleh Konstitusi Indonesia melalui Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat 

(3) Undang-Undang Dasar 1945. Selain dari UUD 1945, secara legalitas telah ada 

peraturan tentang Masyarakat Adat, sebagaimana dilanjutkan pula oleh Kak Mina 

Susana Setra: 

“Peraturan tentang Masyarakat Adat di Indoesia memang telah ada sebelum 

adanya UNDRIP, tapi belum bisa membantu Masyarakat Adat dan juga 

setelah lahirnya UNDRIP ada beberapa peraturan-peraturan tentang 

Masyarakat Adat yang dikeluarkan pemerintah, dalam buku ini peraturan-

peraturan itu bisa dilihat.”79 

 

Isi dalam bahasan buku tersebut mengenai peraturan-peraturan yang telah 

dikeluarkan oleh pemerintah yang mengakui, menghormati dan melindungi 

Masyarakat Adat, adapun kebijakan tersebut sebagai berikut: 

Tabel 1.2 Kebijakan Pemerintah tentang Masyarakat Adat80 

NO Kebijakan Tentang Masyarakat Adat Tahun 

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-I/2003 2003 

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-V/2007 2007 

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 2012 

4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014 2014 

 

 Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan bahwa telah ada bebarapa kebijakan 

pemerintah tentang Masyarakat Adat, seperti: 

                                                           
79 Mina Susana Setra, Wawancara (Deputi IV Sekjen AMAN Bidang Sosial Budaya), tgl 
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1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-I/2003 tentang Hak 

Konstitusi Masyarakat Adat. 

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-V/2007 tentang tiga 

karakteristik Masyarakat Adat. 

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 terkait Kehutan 

yang dimana hutan adat mesti dipisahkan dari hutan negara, dan 

4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014 tindak pidana 

kehutanan bagi Masyarakat Adat.81 

 UNDRIP sebagai sebuah hukum internasional yang bersifat koordinatif atau 

hukum yang secara tidak langsung berkaitan dengan hak dan kewajiban negara 

dalam menjalankannya, dimana Indonesia adalah salah satu negara yang ikut 

meratifikasi dari awal, ternyata hingga saat ini Indonesia belum menindaklanjuti 

atau belum mengesahkan RUU tentang Masyarakat Adat. Pada Proses Legislasi 

Nasional RUU tentang Masyarakat Adat yang berjudul “RUU tentang Pengakuan 

dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat” telah beberapa kali masuk dalam 

pembahasan DPR RI, seperti pada dua periode Proses Legislasi Nasional yakni 

pada tahun 2010-2014 dan juga tahun 2014-2019. 

 DPR RI dengan pemerintah telah membahas RUU Masyarakat Adat pada 

tahun 2013-2014 namun pada akhirnya RUU ini gagal untuk ditetapkan karena pada 

pembahasan tersebut pihak yang hadir dianggap sebagai pemerintah atau orang-

orang yang tidak berkompeten serta tidak memiliki wewenang untuk mengambil 

                                                           
81 Perkumpulan HuMa, “RUU Masyarakat Adat dan Masa Depan Masyarakat Adat 

Nusantara”, Diakses dari: https://www.huma.or.id/isu-strategis/ruu-masyarakat-adat-dan-masa-
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keputusan dalam pembahasan RUU PPHMA. Lembaga yang seharusnya 

melakukan upaya pengakuan dan perlindungan terhadap Masyarakat Adat yaitu 

Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukun dan HAM, Kementerian Budaya 

dan Pariwisata, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian 

Kelautan dan Perikanan, Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Badan Pertahanan Nasional. Adapun tugas pokok dari lembaga-lembaga tersebut 

yaitu: 

1. Memastikan ketersediaan prosedur pengakuan dan perlindungan 

Masyarakat Adat. 

2. Melakukan program-program yang bertujuan untuk mendorong pengakuan 

dan perlindungan serta pemenuhan hak-hak Masyarakat Adat. 

3. Melakukan pengawasan serta perbandingan terhadap kebijakan dan 

program instansi negara lainnya terhadap pengakuan dan perlindungan 

Masyarakat Adat. 

4. Menyediakan fasilitator berupa kuasa hukum terhadap penyelesaian konflik 

antar Masyarakat Adat dengan instansi pemerintah maupun dengan 

perusahaan.82 

 Kemudian, pada periode 2014-2019 Prolegnas RUU tentang Masyarakat 

Adat kembali gagal untuk disahkan, sebab tidak ada keseriusan pemerintah dalam 

menyelesaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Masyarakat Adat.83 Dari 

                                                           
82 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Mengapa Indonesia Membutuhkan Undang-Undang 
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Masyarakat Adat? (Jakarta Selatan: AMAN), h. 10. Pada Tanggal 5 Mei 2023. 
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dua periodesasi proses legislasi RUU tentang Masyarakat Adat yang belum 

mengesahkan RUU tersebut disebabkan beberapa faktor seperti: 

1. Adanya pihak yang memiliki kepentingan pribadi dalam proses pengesahan. 

Mereka yang memiliki kepentingan merupakan bagian dari kelompok atau 

lembaga yang tidak memiliki hak untuk hadir dan justru datang untuk 

membatalkan pengesahaan agar investasi perusahaan atau instansi 

mendapatkan ruang. 

2. RUU tentang Masyarakat Adat tidak terlalu menjadi priorotas pemerintah, 

hal tersebut dibuktikan dengan tidak diserahkannya DIM (Daftar 

Inventarisasi Masalah) RUU kepada DPR RI. 

3. Serta telah adanya beberapa regulasi tentang Masyarakat Adat yang saling 

tumpang tindih karena pemerintah masih menggunakan atau menjalankan 

program sektoral yang berdasarkan undang-undang sektoral dan justru 

merugikan Masyarakat Adat. Regulasi tersebut merugikan Masyarakat Adat 

karena memberikan ruang kepada perusahaan atau instansi yang ingin 

mengelolah hutan atau wilayah adat. 

 Berbagai regulasi yang telah dibuat oleh memerintah belum sepenuhnya 

menghindarkan Masyarakat Adat dari tindakan-tindakan pelanggaran hak asasi 

kepada mereka. Pada tahun 2021 terdapat terdapat 158 produk hukum daerah 

tentang Masyarakat Adat, namun belum menyeluruh ke seluruh daerah/kabupaten 

salah satunya yaitu pada Kabupaten Gowa. Dilain pihak, pemerintah Indonesia 

justru menyetujui beberapa UU yang cenderung tidak memberikan pengakuan dan 

perlindungan dan bahkan merugikan kelompok-kelompok masyarakat asli 
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termasuk Masyarakat Adat, misalnya RUU Cipta Lapangan Kerja atau disingkat 

dengan RUU CiLaKa.84 

 Pemerintah juga telah mengeluarkan sebuah RUU Cipta Lapangan Kerja 

(RUU CiLaKa) atau sekarang yang dikenal dengan RUU Cipta Kerja yang dimana 

kebijakan ini di anggap menyimpang terhadap pengakuan dan perlindungan hak 

terhadap Masyarakat Adat. Sebagian besar kelompok atau masyarakat sipil 

langsung menanggapi Rancangan Omnibus Law tersebut karena pada proses 

pembentukannya terbilang elitis atau melaksanakan kehendendak sepihak dari 

penguasa dan sangat tertutup, dimana dalam Rancangan Omnibus Law tidak 

melibatkan banyak kelompok masyarakat dan justru terkesan tergesa-gesa di 

tengah pandemi Covid-19.85 Apa yang ada dalam isi RUU Cipta Kerja ini terlihat 

tidak ada masalah atau tidak ada yang menjanggal, akan tetapi jika di cermati dari 

beberapa konflik dan kekerasan yang dialami oleh Masyarakat Adat, hal tersebut 

dilandasi dari sikap atau praktik kepada investai dan merupakan tindakan 

mengabaikan perlindungan Masyarakat Adat. 

 AMAN menganggap bahwa RUU tersebut tidak hanya dapat merugikan 

Masyarakat Adat tetapi juga kelangsungan lingkungan hidup dan berbahaya pada 

akan eksistensi Indonesia sebagai sebuah negara hukum.86 Kemudian AMAN 

mengambil sikap dengan menyatan menolak pembahasan dan pengesahan Cipta 

                                                           
84 Menghadapi Krisis Merumuskan Solusi: Andrea Barahim, Omnibus Law Cilaka yang 

Membawa Petaka bagi Masyarakat Adat (Jakarta Selatan: GAUNG AMAN, 2020), h. 4. Pada 
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Kerja. Selanjutnya AMAN memprioritaskan mendesak memerintah agar segera 

mengesahkan Rancangan Undang-Undang tengan Masyarakat Adat menjadi 

Undang-Undang. Dengan belum direalisasikannya UNDDRIP sebagai regulasi 

atau UU bagi Masyarakat Adat di tingkat nasional maka AMAN selaku organisasi 

yang mendampingi dan memperjuangkan hak-hak Masyarakat Adat, selanjutnya 

berjuang pada tingkat lokal atau kabupaten. 

D. Peran Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Dalam Tindak Lanjut 

Ratifikasi United Nations Declaration On The Right Of Indigenous People 

(UNDRIP) di Indonesia 

  Masyarakat Adat Indonesia menjadi sorotan sebab tengah gencar menuntut 

eksistensi atau keberadaan mereka. Perjuangan Masyarakat Adat ini bertujuan agar 

diakui oleh negara baik pengakuan sebagai masyarakat adat maupun atas 

wilayahnya dan Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) yang berjuang akan hal 

tersebut yaitu Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Salah satu agenda 

utama dari gerakan masyarakat adat atau oganisasi AMAN di Indonesia yaitu 

memperjuangkan pengakuan serta hak-hak Masyarakat Adat. 

 Indonesia merupakan  negara kepulauan, dengan jumah pulau 17.504. Pada 

tahun 2010, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa terdapat kurang lebih 

dari 300 kelompok etnis atau suku bangsa dan atau tepatnya 1.340 suku bangsa 

yang tersebar luas di seantero Nusantara. Suku dengan populasi terbesar di 

Indonesia adalah suku Jawa dengan jumlah mencapai 41% dari total populasi. 

Tercatat pada tahun 2017, sebanyak 40 komunitas adat Bengkulu bersama dengan 

AMAN melakukan musyawarah yang pada intinya membahas agar mendorong 
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percepatan pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak Masyarakat Adat 

sebagai hak asasi manusia, pelestarian lingkungan dan demokratisasi. Selain 

Masyarakat Adat di Bengkulu, Masyarakat Hukum Adat Kalimantan Barat juga 

melakukan musyarawah besar adat masyarakat Dayak Punan Hulu dan Mahakam 

Hulu pada tahun 2019 dengan tujuan pengakuan dan perlindungan hak-hak 

masyarakat hukum adat dalam pembangunan.87 

 Sampai tahun 2023 sudah memasuki tahun ke-16 lamanya dukungan 

Indonesia terhadap UNDRIP, akan tetapi masih banyak kasus yang berbuah pada 

kekerasan hak asasi manusia terhadap Masyarakat Adat yang terus terjadi. Apa 

yang terjadi pada masyarakat adat seakan-akan memperlihatkan bahwa tidak ada 

yang melindungi hak mereka di Indonesia. Padahal pengakuan secara 

Internasioanl, telah ada hukum yang resmi dibuat berdasarkan Deklarasi PBB. 

Dalam hal ini, masyakarat lokal pun ikut memberikan perannya dalam mendukung 

UNDRIP, tak terkecuali organisasi non-pemerintah atau Non-Government 

Organization (NGO). NGO tergolong kedalam “aktor non-negara” yang memiliki 

pengaruh di zona kebijakan internasional, sebab sebelumnya hanya negara yang 

berperan dalam hal tersebut.  Dan organisasi non-pemerintah yang ikut berperan 

dalam mendorong atau agar UNDRIP di tindak lanjuti sebagaimana mestinya oleh 

pemerintah adalah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).88 

                                                           
87 Abdul Haris Farid, “Masyarakat Hukum Adat: Ada atau Tiada?”, Sekolah Tinggi 

Pertahanan Nasional (2019): h. 91-92. 
88 Ambar Alyanada dan Irwan Iskandar, “Peran aliansi Masyarakat Adat Nusantara dalam 

Mendukung Implementasi United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples Di 

Indonesia”, International and Local Studies 7, no.1 (2023): h. 2. 
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 Tindakan atau langkah yang dilakukan AMAN dalam mendorong serta 

mengingatkan pemerintah agar menindak lanjuti UNDRIP menjadi sebuah regulasi 

bagi Masyarakat Adat, hal tersebut selaras dengan apa yang dijelaskan QS Al-

Maidah/5: 2 yaitu: 

 

اِثْ 
ْ
ى ال

َ
ا تَعَاوَنُوْا عَل

َ
بِر ِ وَالتَّقْوٰىۖ وَل

ْ
ى ال

َ
عُدْوَانِۖ وَتَعَاوَنُوْا عَل

ْ
 (2-5) الماۤئدة/ مِ وَال

Terjemahnya: 

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 

dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.” (Al-

Ma'idah/5:2)89 

 

  Dalam Tafsir Al-Misbah oleh Muhammd Quraish Shihab, Al-Qur’an Surah 

Al-Maidah ayat 2 diatas menyeruh agar selalu tolong menolong dalam mengerjakan 

kebajikan, yakni segala bentuk dan macam hal yang dapat membawa kepada 

kemaslahatan duniawi dan atau ukhrawi serta tolong menolonglah juga dalam 

ketakwaan, yakni segala upaya yang dapat menghindarkan bencana duniawi dan 

atau ukhrawi dan jangan pernah tolong menolong dalam berbuat dosa dan 

permusuhan. Segala bentuk tolong menolong merupakan prinsip dasar dalam 

menjalin kerjasama dengan semua pihak dan selama memiliki tujuan demi 

kebajikan dan ketakwaan.90 

  Disini dapat dipahami bahwa UNDRIP telah ada sebagai payung hukum 

bagi Masyarakat Adat namun belum ditindaklanjuti oleh pemerintah, kemudian 

                                                           
89 Qur’an Kemenag. Diakses Tanggal 17 Juli 2023. 
90 Muhammad Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Vol 3, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 

9-14. Diakses Pada : 

file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/Tafsir_Al_Mishbah_Jilid_03_Quraish_Shiha%20(1).pdf. 
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pergerakan yang dilakukan oleh AMAN dalam mendorong atau mengingatkan 

pemerintah agar UNDRIP dijadikan regulasi berupa UU merupakan tindakan yang 

menjalankan kebajikan yakni dalam membantu Masyarakat Adat guna 

mendapatkan pengakuan dan perlindungan serta pemenuhan hak-hak mereka tanpa 

harus memandang latar belakang mereka orang kaya, miskin, kerabat, berbeda 

agama, ras, suku dan lain sebagainya, termasuk keadilan bagi Masyarakat Adat. 

Masyarakat Adat harus memiliki kerangka hukum yang jelas untuk membela dan 

memperjuangkan hak-hak mereka. 

  Senada dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kak Mina 

Susana Setra (Deputi IV Sekjen AMAN Bidang Sosial Budaya): 

“Sejak dilaksanakannya deklarasi PBB tentang Masyarakat Adat atau 

UNDRIP, AMAN selaku organisasi yang menghimpun Masyarakat Adat 

terus melakukan upaya-upaya pengakuan dan perlindungan terhadap 

Masyarakat Adat di Indonesia. Di Indonesia sendiri, tingkat pelanggaran 

hak asai manusia sering terjadi dan lebih kepada pelanggaran hak asasi 

manusia dibidang kehutanan.” 91 

 

 Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa konflik yang 

berkepanjangan terhadap kelompok masyarakat adat mendorong AMAN untuk 

melakukan perlindungan dan pengakuan terhadap masyarakat adat dengan 

menggaungkan implementasi UNDRIP di Indonesia. Bidang Advokasi AMAN 

mengatakan bahwa UNDRIP bagi AMAN adalah instrumen tertinggi bagi 

masyarakat adat, hal tersebut dikarenakan UNDRIP menyuguhkan semua hak-hak 

Masyarakat Adat termasuk hak kolektif dan hak individual, sebagaimana 

dilanjutkan pula oleh Kak Mina Susana Setra: 

                                                           
91 Mina Susana Setra, Wawancara (Deputi IV Sekjen AMAN Bidang Sosial Budaya), tgl 

20 Mei 2023, pukul 10.00 WITA. 
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“Kemudian salah satu langkah yang AMAN yaitu pada tahun 2010 

melakukan konsultasi di tujuh region yaitu Jawa, Papua, Maluku, Sumatera, 

Kalimantan, Bali dan Sulawesi guna membahas RUU dan mendorong 

pemerintah agar mengesahkan RUU tentang Masyarakat Adat ke DPR.”92 

 

 Dalam memperjuangkan hal tersebut, strategi atau kegiatan-kegiatan  yang 

dilaksanakan oleh AMAN telah sesuai dengan perannya sebagai NGO yaitu berupa 

catalyst, implementer dan partners. Kategorisasi ini berdasarkan pada peran NGO 

oleh David Lewis dalam artikel jurnal yang berjudul “Peran Non-Govermental 

Organization Pattiro Jakarta dalam program Rehabilitas Hutan dan Lahan”.93 NGO 

atau Organisasi Non-Pemerintah dapat menyalurkan konstribusinya guna 

membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial seperti 

pengangguran, kemiskinan, perlindungan lingkungan dan diskriminasi.94 Peran 

AMAN sebagai NGO dalam tindak lanjut ratifikasi UNDRIP di Indonesia sebagai 

berikut: 

1. AMAN sebagai Catalyst 

 Catalyst yaitu suatu peran yang mengidentifikasikan bahwa NGO dapat 

menjadi fasilitator, inspirasi, atau dapat berkonstribusi kepada aktor lain dalam 

masyarakat.95 Dalam hal ini NGO mempunyai kemampuan agar dapat membawa 

perubahan sebagai organisasi yang bergerak pada model bottom-up. Salah satu 

                                                           
92 Mina Susana Setra, Wawancara (Deputi IV Sekjen AMAN Bidang Sosial Budaya), tgl 

20 Mei 2023, pukul 10.00 WITA. 
93 Rindi Yuliyanti, Dini Gandini Purbaningrum, “Peran Non-Govermental Organization 

Pattiro Jakarta dalam program Rehabilitas Hutan dan Lahan”, Jurnal Sosial Humanioran dan 
Pendidikan 1, no. 2, (2022): h. 127. 

94 Dian Nita Utami, “Mengenal NGO dan peranannya Bagi Masyarakat”, Blog Kerjoo. 
Diakses Dari: https://kerjoo.com/blog/mengenal-ngo-dan-mengetahui-peranannya-bagi-
masyarakat/. Pada Tanggal 10 Juni 2023. 

95 Rindi Yuliyanti & Dini Gandini Purbaningrum, “Peran Non-Govermental Organization 

Pattiro Jakarta dalam Program Rehabilitas Hutan dan Lahan”, Jurnal Sosial Humaniora dan 

Pendidikan 1, no. 2 (2022), h. 127. 
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peran NGO yang bisa membawa perubahan yaitu dengan melakukan advokasi 

serta menjadi watchdoc kepada pemerintah agar memantau tindakan dan 

memastikan pemerintah melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya untuk 

memenuhi hak masyarakat. 

 Peran AMAN sebagai NGO tidak hanya dengan itu saja, AMAN selalu 

menggaungkan keberadaan Masyarakat Adat diberbagai kesempatan, hal ini 

disampaikan oleh  Kak Muhlis Paraja (Ketua AMAN Gowa): 

“AMAN selaku organisasi NGO yang aktif menggaungkan eksistensi 

Masyarakat Adat agar tercapainya pengakuan dan perlindungan terhadap 

mereka, dengan menggunakan beberapa momen seperti, Hari Internasional 

Masyarakat Adat Sedunia (HIMAS), melakukan Advokad dan juga 

menggunakan Forum Internasional  untuk tercapainya regulasi atau hukum 

yang memuat keberadaan Masyarakat Adat di Indonesia. Stategi-strategi 

tersebut bisa dilihat di akun resmi AMAN”96 

 

 Dari hasil wawancara dapat dilihat bahwa AMAN mempunyai berbagai 

strategi agar pengakuan dan perlindungan Masyarakat Adat segera tercapai dan 

adapun peran AMAN sebagai catalyst yaitu sebagi berikut : 

a. Perayaan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia (HIMAS) 

 HIMAS merupakan kesempatan yang baik bagi Masyarakat Adat 

terutama bagi AMAN. Pada perayaan HIMAS, AMAN melakukan 

kampanye berupa sosialisasi mengenai eksistensi Masyarakat Adat dan 

pentingnya regulasi atau perlindungan bagi Masyarakat Adat dan juga 

melaporkan kondisi Masyarakat Adat setiap  tahunnya, seperti: 

1) Perayaan HIMAS pada 9 Agustus 2017, dimana AMAN 

menerbitkan artikel yang berjudul “Peringatan Satu Dekade 

                                                           
96 Muhlis Paraja, Wawancara (Ketua AMAN Gowa), tgl 20 April 2023, pukul 10.00 WITA. 
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Deklarasi PBB Tentang Hak-Hak Masyarakat Adat Sedunia”. 

Maksud atau tujuan dari tulisan tersebut merupakan tuntutan AMAN 

kepada Pemerintah agar segera mengesahkan UU atau memberikan 

perlindungan dan pengakuan terhadap masyarakat adat melalui 

pengimplementasian Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat 

Adat secara serius. 

2) Tahun 2020, AMAN melakukan kegiatan virtual yaitu diskusi 

publik dalam rangka Peringatan 13 Tahun UNDRIP, dengan 

mempersembahkan panggung budaya dari beragam seni dan budaya 

Masyarakat Adat Nusantara. Kegiatan tersebut mengambil tema 

“Satu Dekade Perjuangan RUU Masyarakat Adat dan Masa Depan 

Pemenuhan Hak Masyarakat Adat di Indonesia dengan tujuan agar 

menjadi jembatan bagi masyarakat adat dengan pemerintah terkait 

dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat adat.97 

3) Perayaan HIMAS 2022 yang bertemanakan “Peranan Perempuan 

Adat dalam Pelestarian dan Transmisi Pengetahuan Tradisonal” 

menjadi salah satu ajang yang digunakan oleh Masyarakat Adat 

Papua dalam menuntut pemerintah agar mengakui, menghormati 

dan serta melindungi keberadaan Masyarakat Adat dan hak-hak 

Masyarakat Adat. Namblong Rosita Tecuari selaku Ketua 

Organisasi Perempuan Adat menyatakan bahwa hutan bagi 

                                                           
97 Ambar Alyanada dan Irwan Iskandar, “Peran aliansi Masyarakat Adat Nusantara dalam 

Mendukung Implementasi United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples Di 

Indonesia”, International and Local Studies 7, no.1 (2023): h. 8. 
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perempuan merupakan hidup dan jantung bagi Masyarakat Adat. 

Dimana hutan masih ada, maka jantung perempuan masih berdetak 

atau berdenyut. Dan jika hutan telah lenyap maka perempuan pun 

ikut mati, sebab dari hutanlah kami sebagai Masyarakat Adat dapat 

bertahan hidup.98 

b. Advokasi UU Masyarakat Adat 

 Peran AMAN selanjutnya sebagai Catalists yaitu melakukan 

sosialisasi atau sebagai promotor dalam beberapa pembentukan peraturan 

daerah tetang Masyarakat Adat, seperti: 

1) Tahun 2010 AMAN melakukan konsolidari pembuatan RUU. 

2) AMAN telah melakukan advokasi terkait dengan RUU ke berbagai 

pihak seperti ke presiden, kementrian dan juga DPR. 

3) Tahun 2014, RUU masuk kedalam Nawacita Jokowi-JK, akan tetapi 

hingga saaat ini RUU Masyarakat Adat masih menjadi prolegnas. 

4) Tahun 2018, AMAN bersama 15 organisasi masyarakat sipil (yang 

berfokus pada isu perempuan, masyarakat adat, lingkungan dan 

demokrasi) bersatu membahas substansi dari rancangan undang-undang 

tersebut. Tahun ini juga Surat Perintah Presiden keluar yang dimana 

menunjuk 6 kementrian (Kementrian Dalam Negeri sebagai 

koordinator, yang berangggotakan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan, Menteri Agraria dan tata Ruang/Badan Pertanahan 

                                                           
98 Farid Nurhakimin, “HIMAS 2022 Masyarakat adat Tuntut hak Tanah hingga Hutan 

Adat”, Diakses dari: https://tirto.id/himas-2022-masyarakat-adat-tuntut-hak-tanah-hingga-hutan-

adat-guY4, Pada Tanggal 15 Mei 2023. 



68 
 

 

Nasional, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri 

Desa/Pembangunan daerah Tertinggal, dan Menteri Hukum dan HAM) 

yang menjadi wakil pemerintah guna membahas rancangan tersebut. 

5) Tahun 2021 telah lahir 158 produk hukum daerah tentang Masyarakat 

Adat yang merupakan dorongan dan perjuangan dari AMAN.99 

  Pemerintah memang telah mengeluarkan beberapa peraturan tentang 

Masyarakat Adat, akan tetapi belum sepenuhnya bisa menghindarkan Masyarakat 

Adat dari tindakan-tindakan pelanggaran hak asasi kepada mereka. Kemudian pada 

tingkat daerah pembentukan peraturan agar Masyarakat Adat mendapatkan 

pengakuan dan perlindungan juga belum terealisai di penjuru nusantara, hal serupa 

sampaikan oleh Kak Muhlis Paraja (Ketua AMAN Gowa): 

“Pembentukan regulasi atau peraturan tentang Masyarakat Adat di 

Indoensia belum sepenuhnya menyeluruh dari pusat sampai dengan ke 

pemerintah daerah, salah satunya kami di AMAN Gowa”100 

 

Sedangkan di berbagai daerah lainnya, masih gencar atau sementara 

menggaungkan upaya pembentukan peraturan daerah agar mendapatkan 

pengakuan dan perlindungan. Salah satu contoh yaitu Kabupaten Gowa, 

Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Hulu, Kabupaten Halmahera, kabupaten 

Sumbawa, dan lain-lain, dimana mereka masih menggunakan instrumen hukum 

                                                           
99 Ambar Alyanada dan Irwan Iskandar, “Peran aliansi Masyarakat Adat Nusantara dalam 

Mendukung Implementasi United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples Di 

Indonesia”, International and Local Studies 7, no.1 (2023): h. 9. 
100 Muhlis Paraja, Wawancara (Ketua AMAN Gowa), tgl 20 April 2023, pukul 10.00 

WITA. 
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internasinal dan juga beberpa hukum nasional dari pusat sebagai payung hukum 

mereka.101 

c. Aktif di Forum Internasional 

 AMAN tidak hanya aktif dalam forum nasional akan tetapi juga aktif 

dalam forum internasional dalam menyuarakan kondisi Masyarakat Adat 

dan perlindungan terhadap kelompok Masyarakat Adat di Indonesia, 

sebagaimana ditambahkan pula oleh Bapak Muhlis Paraja: 

“AMAN terus melakukan kampenye di tingkat Internasional dengan 

mengikuti berbagai forum Internasioal, terkait dengan posisi 

Masyarakat Adat yang ada di Indonesia. AMAN juga terlibat aktif 

di forum PBB, kan AMAN itu punya hak bicara pada forum 

PBB.”102 

 

 Hal tersebut dilakukan sebagai stategi AMAN melalui platfrom 

internasional sebagai bentuk mengkampanyekan Masyarakat Adat di 

Indonesia, agar mempercepat pemerintah dalam pengimplementasian 

UNDRIP di tingkat nasional. Selain memiliki tempat untuk bersuara pada 

forum PBB, terdapat pula tiga ranah internasional bagi Masyarakat Adat 

yang dimana AMAN turut aktif didalamnya yaitu UNFPII, EMRIP, dan 

Special Rapporteur in Indeogenous Poppulation. Forum tersebut 

merupakan bentuk tindak lanjut PBB terkait UNDRIP, yang membahas 

implementasi atau kelanjutan UNDRIP pada masing-masing negara.103 

                                                           
101 “Mengapa Indonesia Membutuhkan Undang-Undang Masyarakat Adat?” (Jakarta 

Selatan: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara): h. 4.  
102 Muhlis Paraja, Wawancara (Ketua AMAN Gowa), tgl 20 April 2023, pukul 10.00 

WITA. 
103 Ambar Alyanada dan Irwan Iskandar, “Peran aliansi Masyarakat Adat Nusantara dalam 

Mendukung Implementasi United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples Di 

Indonesia”, International and Local Studies 7, no.1 (2023): h. 10. 
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Keterlibatan AMAN pada sidang resmi PBB untuk membahas isu-isu 

Masyarakat Adat merupakan sebuah struktur PBB di bawah pimpinan 

Dewan sosial Ekonomi PBB (United Nations Rconomic and Sosial 

Councill/ECOSOC) yang terbentuk pada tahun 2000.104 

2. AMAN sebagai partners 

 AMAN sebagai salah satu NGO melakukan sebuah bentuk kerjasama 

dengan pemerintah dan bahkan dengan aktor swasta guna mencapai dukungan 

penegakan hak-hak Masyarakat Adat di Indonesia. Salah satu contoh bentuk 

kerjsama yang dilakukan oleh AMAN yaitu penandatangana MoU dengan Komnas 

HAM dengan tujuan dapat mendorong penghormatan dan perlindungan negara 

kepada Masyarakat Adat. Kesepakatan tersebut bertepatan pada Kongres AMAN 

ke-5 yang di adakan di Medan pada tahun 2017.105 

3. AMAN sebagai implementer (Pelaksana) 

 Peran AMAN sebagai NGO yang selanjutnya dalam menindaklanjuti 

UNDRIP yaitu dengan cara menyediakan sumber daya guna memfasilitasi baik itu 

barang dan jasa kepada Masyarakat Adat yang membutuhkan hal tersebut. 

Sebagaimana isi dalam UNDRIP yang membahas mengenai kesetaraan, adanya 

diskriminasi dan pentingnya regulasi bagi Masyarakat Adat, oleh karena itu 

AMAN sebagai NGO melakukan perannya sebagai implementers, yaitu: 

a. Menindak Lanjuti Regulasi/Peraturan yang telah Ada 

                                                           
104 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. https://aman.or.id/news/read/forum-permanen-

pbb-untuk-masyarakat-adat-gambaran-singkat. 
105 Ambar Alyanada dan Irwan Iskandar, “Peran aliansi Masyarakat Adat Nusantara dalam 

Mendukung Implementasi United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples Di 

Indonesia”, International and Local Studies 7, no.1 (2023): h.11. 
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  AMAN dalam menindak lanjuti atau mendampingi pembuatan 

peratutan tentang Masyarakat Adat dibeberapa wilayah seperti Kalimantan, 

Sumatera, Sulawesi, Jawa dan Papua telah sejalan dengan nilai dasar yang 

didalam UNDRIP. Dimana Masyarakat Adat perlu adanya regulasi serta 

Masyarakat Adat perlu dihormati hak-haknya agar Masyarakat Adat tidak 

terjadi lagi diskriminasi. 

  Pada tahun 2021 telah terbentuk sebanyak 158 produk hukum daerah 

terkait dengan Masyarakat Adat. Meskipun demilikan, produk hukum 

tersebut belum sepenuhnya menghindarkan Masyarakat Adat dari tindakan-

tindakan pelanggaran hak asasi terhadap mereka. Berikut rincian dari 158 

produk hukum tentang Masyarakat Adat di Indonesia: 

Tabel 1.3 Produk Hukum tentang Masyarakat Adat106 

No Kabupaten/Kota Jumlah 

1. Peraturan Provinsi 11 

2. Peraturan Gubernur 1 

3. Peraturan Daerah  57 

4. Peraturan Bupati 2 

5. SK Bupati 87 

 158 

 

Berdasarkan tabel 1.3 menujukkan  bahwa meskipun pada tingkat 

nasional belum ada tindaklanjut pemerintah untuk mengesahkan RUU, 

                                                           
106 Berdasarkan Analisis Penulis. 
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tetapi pada tingkat lokal telah ada beberapada daerah yang memiliki 

peraturan daerah tentang Masyarakat Adat. Beberapa regulasi yang telah 

ada tentang Masyarakat Adat selanjutnya ditindak lanjuti atau dilaksanakan 

oleh Masyarakat Adat sendiri, seperti mengelolah hutan adat, melestarikan 

budaya, serta menjalankan semua peraturan atau SK Bupati yang telah ada. 

Peraturan yang telah ada dan telah dilaksanakan seperti: Peraturan 

Daerah Kabupaten Malinau No. 10 Tahun 2012 tentang Pengakuan dan 

Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat di Kabupaten Malinau, Peraturan 

Daerah Kabupaten Bulukumba No. 9 Tahun 2015 tentang Pengukuhan, 

Pengakuan Hak Masyarakat Adat Ammatoa Kajang, Peraturan Daerah 

Kabupaten Mentawai No. 11 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan 

Perlindungan UMA sebagai Masyarakat Adat di Kabupaten Mentawai, dan 

Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai No. 1 Tahun 2019 tentang Pedoman 

Pengakuan, Perlindungan, dan Perberdayaan Masyarakat Adat di 

Kabupaten Sinjai, dan lainya.107 

b. Melakukan Perlindungan kepada Masyarakat Adat 

AMAN dalam melakukan perlindungan terhadap masyarakat Adat 

membentuk organisasi sayap kanan yang bertugas sebagai bantuan advokat 

hukum agar mendapatkan keadilan hukum. Organisasi yang dibentuk agar 

memberikan bantuan advokat kepada Masyarakat Adat adalah Perhimpunan 

Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN) yang didirikan pada tahun 

                                                           
107 “Mengapa Indonesia Membutuhkan Undang-Undang Masyarakat Adat?” (Jakarta 

Selatan: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara): h. 3. 
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2013.108 Pembentukan PPMAN ini sejalan dengan nilai dasar yang ada 

dalam UNDRIP dimana Masyarakat Adat perlu adanya regulasi, serta 

Masyarakat Adat perlu dihormati hak-haknya sehingga tidak terjadi lagi 

diskriminasi terhadap Masyarakat Adat. 

Pelanggaran hak asasi Masyarakat Adat yang sering terjadi yaitu 

konflik agraria dalam pengelolaan sumber daya alam seperti yang terjadi di 

wilayah AMAN Gowa. Konflik tersebut terutama terjadi saat penunjukan 

kawasan hutan di wilayah adat mereka, yang kemudian semakin 

memperuncing konflik ketika pemerintah memberikan izin pengelolaan 

kepada perusahaan di wilayah adat mereka. 

Senada dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kak 

Muhlis: 

“Konflik Masyarakat Adat yang pernah terjadi di salah satu Wilayah 

AMAN Gowa yaitu pada Komunitas Adat Matteko. Konflik tersebut 

tejadi antara Masyarakat Adat Matteko dengan instansi kehutanan 

maupun perusahaan.”109 

 

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa ketimpangan atau 

konflik yang terjadi di Masyarakat Adat masih sering terjadi. Tidak hanya 

sampai sebatas konflik saja, permasalahan di Matteko menjadi semakin 

rumit, sebagaimana tambahan dari Pak Abdul Gani Rajai (Toko Komunitas 

Masyarakat Adat Matteko): 

“Pada tahun 2019, konflik Masyarakat Adat Matteko berujung pada 

6 (enam) orang warga Komunitas Adat Matteko disidang dan 

                                                           
108 Ambar Alyanada dan Irwan Iskandar, “Peran aliansi Masyarakat Adat Nusantara dalam 

Mendukung Implementasi United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples Di 

Indonesia”: h. 12. 
109 Mustaqim, Wawancara (BPHD AMAN Daerah Gowa, Staff Ekonomi dan Sosial 

Budaya), tgl 3 Mei 2023, pukul 11.00 WITA. 
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ditangkap dengan tuduhan menebang pohon yang ada di dalam 

kawasan hutan. Penangkapan enam warga Masyarakat Adat 

Matteko merupakan salah-satu contoh aktual belum adanya 

penanganan konflik tenurial hak Masyarakat Adat yang dilakukan 

secara komprehensif oleh pemerintah daerah.”110 

 

 Masyarakat Adat Matteko hidup secara turun temurun, dimana 

wilayah adat Matteko merupakan lahan-lahan kebun dan ditanami pinus. 

Dengan status Matteko yang menjadi wilayah kawasan hutan lindung dan 

sebagai kelolah kawasan hutan produksi, maka hal itu juga yang berdampak 

besar bagi Masyarakat Adat Matteko. Dan yang memprihatinkan ialah 

dimana lahan pertanian atau lahan untuk mengembala ternak sapi menjadi 

semakin terbatas akibat hamparan pinus yang semakin banyak di wilayah 

Matteko. Akibat dari itu semua, timbullah diskriminasi terhadap 

Masyarakat Adat Matteko yang hanya memanfaatkan pohon pinus yang 

tumbang, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Gani: 

“Iya, waktu itu kan musim hujan yang disertai dengan angin kencang 

dan mengakibatkan pohon tumbang di sepanjang jalan yang adek 

tadi lewati, pohon itu memang sudah termasuk kategori tua. Dengan 

kesadaran masyarakat Matteko, kami membersihkan pohon pinus 

yang roboh atau tumbang itu. Kami sebenarnya hanya melakukan 

kegiatan gotong royong bersama masyarakat, karena pohon pinus 

yang tumbang itu menghalagi jalan dan merobohkan tiang listrik 

yang mengakibatkan arus listrik terputus di Dusun Matteko”.111 

 

 AMAN sebagai organisasi yang menyediakan sumber daya bagi 

Masyarakat Adat guna memfasilitasi baik itu barang dan jasa, memberikan 

bantuan advokat hukum berupa pengacara guna membela Maysarakat Adat 

                                                           
110 Abd. Gani Rajai, Wawancara (Toko Komunitas Masyarakat Adat Matteko), tgl 21 Mei 

2023, pukul 09.00 WITA. 
111 Abd. Gani Rajai, Wawancara (Toko Komunitas Masyarakat Adat Matteko), tgl 21 Mei 

2023, pukul 09.00 WITA. 
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yang bersangkutan. AMAN Gowa sebagai daerah yang menjadi tempat 

terjadinya konflik, memberikan bantuan advokasi kepada masyarakat 

Komunitas Adat Matteko, hal ini disampaikan oleh Pak Muhlis: 

“Kami selaku Pengurus Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Daerah 

GOWA (AMANDA GOWA), memberikan bantuan advokasi 

kepada Masyarakat Komunitas Adat Matteko yang sedang 

mengalami konflik yang berujung ditangkap dan disidangnya 

mereka dengan mengawal dan memberikan kuasa hukum dari 

Jakarta sebanyak 10 orang guna membantu sampai dengan kasus 

mereka selesai”.112 

 

 Penjelasan yang hampir sama juga ditambahkan oleh Pak Gani 

selaku Masyarakat Adat yang pernah mengalami konflik: 

“Peranan AMAN dalam menindaklanjuti konfik Masyarakat Adat 

waktu itu saya fikir sangat membantu. Ketika dilihat dari segi 

peranan antara pemerintah dan AMAN, saya dapat mengatakan 

bahwa saat itu pemerintah (tingkat RT sampai Kepala Desa) sama 

sekali tidak memerhatikan kami, baik itu sekedar mempertanyakan 

keadaan kami yang sedang diproses, tetapi sebaliknya AMAN 

memberikan pengawalan dari awal sampai akhir. Bentuk 

bantuannya berupa memfasilitas pengacara yang langsung dari 

Jakarta. Kami sebagai Masyarakat Adat Matteko merasakan 

keberadaan AMAN sebagai badan perlindungan atau organisai yang 

memperhatikan Masyarakat adat. Dapat dibandingkan bahwa 

sebelum adanya AMAN, konflik serupa pernah terjadi yang dimana 

Masyarakat Adat di tahan selama  kurang lebih dua tahun hal 

tersebut karena tidak adanya sebuah pembelaan baik dari pemerintah 

setempat dan juga organisai yang membela hak-hak Masyarakat 

Adat”.113 

 

 Pada Kongres Masyarakat Adat Nusantara keenam (KMAN VI) di 

Wilayah Adat Tabi, Kabupaten Jayapura, Papua, yang dilaksanakan pada 

tanggal 24-30 Oktober 2023, PPMAN turut hadir dalam perhelatan kegiatan 

tersebut guna memberikan pendampingan terhadap 2.000 lebih Masyarakat 

                                                           
112 Muhlis Paraja, Wawancara (Ketua AMAN Gowa), tgl 20 Mei 2023, pukul 10.00 WITA. 
113 Abd. Gani Rajai, Wawancara (Toko Komunitas Masyarakat Adat Matteko), tgl 21 Mei 

2023, pukul 09.00 WITA. 
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Adat Indonesia yang hadir dalam KMAN VI. PPMAN merupakan 

organisasi sayap AMAN yang menghimpun advokat dan ahli hukum, 

mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum, tak terkecuali 

kepada Masyarakat Adat di Papua, baik itu berupa informasi hukum 

maupun tindakan pendampingan bagi proses peradilan terhadap Masyarakat 

Adat. Pada kegiatan tersebut PPMAN berkomitmen akan terus memberikan 

bantuan kepada Masyarakat Adat yang sedang mengalami dan mendapatkan 

ketidakasilan hukum, PPMAN memberikan bantuan hukum secara cuma-

cuma yang merupakan bentuk dari kewajiban Pro Bono untuk advokat.114 

 Perjuangan Masyarakat Adat Nusantara tidak hanya perjuangan 

yang selaras dengan perannya sebagai NGO, akan tetapi dengan berbagai 

tindakan lainnya, seperti menggaungkan Masyarakat Adat di media (media 

masa dan media sosial). Upaya tersebut dilakukan guna konflik yang sering 

terjadi tersampaikan lewat media yang menajadi isu nasional bahkan 

internasional. Pada KMAN VI dibahas pula bahwa isu Masyarakat Adat 

belum sepenuhnya terangkat dengan baik dan luas, maka dari itu perlu 

media yang dijadikan platfrom untuk mengawal isu Masyarakat Adat di 

Indonesia. 

 AMAN dalam memperjuangkan pengakuan dan perlindungan 

Masyarakat Adat di Indonesia seringkali mengalami berbagai hambatan 

atau kendala-kendala baik itu hambatan dari pemerintah atau tumpang 

tindihnya peraturan yang telah ada, sebagaimana tambahan dari Kak Mina: 

                                                           
114 GAUNG AMAN (Bogor: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, 2022): h.17-18. 
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“AMAN pastinya mengalami hambatan selama ini dan hambatan 

atau polemik-polemik dalam memperjuangkan Masyarakat Adat 

terkait dengan pengakuan dan perlindungan mulai dari pemerintah 

juga kelompok bisnis dan kelompok-kelompok tertentu yang 

memiliki kepentingan.”115 

 

  Perjuangan AMAN masih terus berlanjut hingga saat ini, dimana pada 

KMAN VI Sekretaris Jendral AMAN yaitu Rukka Sombolingi menyatakan bahwa 

kita akan terus berjuang sampai kita mendapatkan regulasi atau Undang-Undang, 

agar k ita bisa menentukan nasib kita sendiri dan menunjukkan diri bahwa kita 

masih ada. AMAN paling lambat tiga tahun kedepan akan sanggup dalam pemetaan 

wilayah adat.116 Hal ini menjadi dasar Masyarakat Adat  karena banyak wilayah 

adat yang rusak, penyebabnya tidak lain yaitu dari perbuatan perusahaan dan tidak 

adanya peraturan yang jelas terkait dengan hutan adat. 

                                                           
115 Mina Susana Setra, Wawancara (Deputi IV Sekjen AMAN Bidang Sosial Budaya), tgl 

20 Mei 2023, pukul 10.00 WITA. 
116 GAUNG AMAN (Bogor: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, 2022): h. 4. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian penulis di atas tentang Studi Hak Asasi 

Masyarakat Adat di Indonesia: Analisis Peran AMAN Dalam Tindak Lanjut 

Ratifikasi UNDRIP, maka penulis menyimpulkan bahwa: 

1. Pemerintah Indonesia telah membuat peraturan-peraturan tentang 

Masyarakat Adat jauh sebelum adanya UNDRIP, namun pemerintah belum 

meratifikasi UNDRIP menjadi sebuah  UU tentang Masyarakat Adat karena 

mengalami beberapa kendala seperti adanya pihak yang memiliki 

kepentingan pribadi dalam proses pengesahan, RUU tentang Masyarakat 

Adat tidak terlalu menjadi priorotas pemerintah, serta telah adanya beberapa 

regulasi tentang Masyarakat Adat yang saling tumpang tindih dan justru 

merugikan Masyarakat Adat. 

2. Perjuangan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dalam tindak 

lanjut ratifikasi UNDRIP dalam mewujudkan hak asasi Masyarakat Adat di 

Indonesia akan tetap dilakukan secaca konsisten, seperti: 

a. AMAN sebagai Catalyst 

Dalam proses ini AMAN berperang sebagai fasilitator, inspirasi dan 

atau memberikan konstribusinya kepada aktor dalam masyarakat. 

AMAN selaku organisai NGO yang aktif menggaungkan eksistensi 

Masyarakat Adat agar tercapainya pengakuan dan perlindungan 

terhadap mereka, dengan menggunakan beberapa momen seperti, Hari 
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Internasional Masyarakat Adat Sedunia (HIMAS), melakukan 

Advokad dan juga menggunakan forum internasional  untuk 

tercapainya regulasi atau hukum yang memuat keberadaan Masyarakat 

Adat di Indonesia. 

b. AMAN sebagai partners 

AMAN sebagai salah satu NGO melakukan sebuah bentuk kerjsama 

dengan pemerintah dan bahkan dengan aktor swasta guna mencapai 

dukungan penegakan hak-hak masyarakat adat di Indonesia. Salah satu 

contoh langkah kerjsama yang dilakukan oleh AMAN yaitu 

penendatangana Mou dengan Komnas HAM dengan tujuan dapat 

mendorong penghormatan dan perlindungan negara kepada Masyarakat 

Adat. 

c. AMAN sebagai implementer 

Peran AMAN sebagai implementer digunakan dengan cara organisasi 

menyediakan sumber daya guna memfasilitasi baik itu barang dan jasa 

kepada Masyarakat Adat yang membutuhkan hal tersebut. Salah satu 

yang dilakukan AMAN dalam membantu perlindungan kepada 

Masyarakat Adat yaitu dengan membentuk organisasi sayap kanan 

yang bertugas sebagai bantuan advokat hukum agar mendapatkan 

keadilan hukum. Organisasi tersebut adalah Perhimpunan Pembela 

Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN) yang didirikan pada tahun 2013.  
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B. Implikasi Penelitian 

  Berdasarkan hasil kesimpulan, maka terdapat beberapa saran yang diberikan 

penelti, antara lain sebagai berikut 

1. Pembentukan peraturan oleh pemerintah dalam memerhatikan keberadaan 

dan memberikan perlindungan kepada Masyarakat Adat belum sejalan 

seperti apa yang diinginkan oleh Masyarakat Adat di Indonesia, sebab dalam 

pembentukan regulasi oleh pemerintah perlu juga memerhatikan dampak 

yang akan terjadi kepada Masyarakat Adat. 

2. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara sebagai NGO atau organisasi 

kemasyarakatan yang menaungi Masyarakat Adat di Indonesia mesti 

melakukan sebuah strategi baru yang bisa membuat pemerintah Indonesia 

dengan cepat mengesahkan UU tentang Masyarakat Adat agar mereka bisa 

keluar dari ketimpangan-ketimpangan atau pelangaran hak asasi yang sering 

terjadi kepada Masyarakat Adat. 
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1. Foto dengan Kak Mina Susana Setra (Deputi IV Sekjen AMAN Bidang 

Sosial Budaya) di Rumah AMAN Gowa, Arangangia, Desa Pao, Kecamatan 

Tombolo Pao. 
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2. Foto dengan Kak Muhlis Paraja (Ketua AMAN Gowa) di Rumah AMAN 

Gowa, Arangangia, Desa Pao, Kecamatan Tombolo Pao 
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3. Foto dengan Kak Mustaqim (BPHD AMAN Daerah Gowa, Bidang 

Ekonomi dan Sosial Budaya) di Rumah AMAN Gowa, Arangangia, Desa 

Pao, Kecamatan Tombolo Pao 

 

 



92 
 

 

4. Foto dengan Pak Abd. Gani Rajai (Toko Komunitas Masyarakat Adat 

Matteko) di Rumah Pak Gani, Dusun Matteko, Desa Erelembang, 

Kecamatan Tombolo Pao 
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DAFTAR INFORMAN 

NO Nama Usia Pekerjaan Status 

1 Mina Susana Setra 39 Deputi IV Sekjen AMAN 

Bidang Sosial dan Budaya 

Masyarakat 

Adat 

2 Muhlis Paraja 38 Ketua AMAN Gowa Masyarakat 

Adat 

3 Mustaqim S.M 27 BPHD AMAN Daerah 

Gowa, Staff Ekonomi dan 

Sosial Budaya 

Masyarakat 

Adat 

4 Abd. Gani Rajai 54 Petani Masyarakat 

Adat 
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