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Alhamduliiah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang kiranya atas 

berkat rahmat serta karunianya yang tiada hentinya diberikan kepada hambanya, 
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mahasiswa semata, melainkan sebagai wadah karya pengembangan studi ilmu yang 
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penulis mengangkat sebuah karya ilmiah dengan judul ”Konflik Pemerintah dan 

Masyarakat Adat Terhadap Tanah Adat vs Hutanlindung di Kabupaten 

Enrekang” semoga kiranya dengan hadirnya skripsi ini dapat bernilai sebagai 

pengembangan studi ilmu pengetahuan serta dapat menjadi bahan referensi tambahan 

kepada pihak yang menaruh fokus kajian yang sama terhadap penelitian ini. 

Teristimewa dan paling utama penulis sampaikan ucapan tulus nan suci yang 
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ABSTRAK 

 

Nama : Muhajir 

Nim    : 30600117114 

Judul : Konflik Pemerintah dan Masyarakat Adat Terhadap Tanah Adat          

VS Hutan Lindung 

 

skripsi ini membahas tentang konflik pemerintah dan masyarakat adat terkait 

tanah adat dan hutan lindung di Kabupaten Enrekang, Kec. Maiwa, Desa Psang. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemicu konflik yang terjadi antar 

masyarakat adat dan pemerintah terkait hutan lindung dan tanah adat ?. Serta untuk 

mengetahui bagaimana poroses penyelesaian konflik antara pemerintah dan 

masyarakat adat terkait hutan lindung dan tanah adat Kabupaten Enrekang ?. 

Penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, yang bertujuan 

untuk mendeskripsikan atau menggambarkan secara akurat mengenai konflik yang 

terjadi di Kabupaten Enrekang, Kec. Maiwa, Desa Pasang. Dengan mengunakan teknik 

pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi, untuk memperoleh data 

primer maupun sekunder. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa konflik yang terjadi antara pemerintah 

dan masyarakat adat dipicu oleh perbedaan persepsi dan keterbatasan sumberdaya 

dalam kawasan tanah adat. Dalam penyelesaian konflik dilakukan dengan mediasi 

terhadap dua belah pihak yang berkonflik dalam hal ini pemerintah dan masyarakat 

adat. Dimana dalam mediasi tersebut melibatkan pihak AMAN (aliansi masyarakat 

adat nusantara), sebagai pihak ke tiga yang menjadi mediator dalam penyelesaian 

konflik antara masyrakat adat dan pemerintah. 

Implikasi dari penelitian ini secara teoritis diharapkan mampu sebagai acuan oleh 

penelitian selanjutnya dan juga diharapkan memberikan konstribusi bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian khususnya untuk prodi ilmu politik. 

Secara praktis penelitian ini merupakan dedikasi penulis bagai masyarakat luas yang 

diharapkan mampu sebagai pemahaman mengenai konflik yang terjadi antara 

pemerintah dan masyarakat adat terhadap tanah adat vs hutan lindung. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Studi ini ingin menjelaskan tentang konflik antara pemerintah dan masyarakat 

adat terkait hutan lindung dengan tanah adat, serata proses dan penyelesaian konflik 

di Desa Pasang, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang. Secara etimologi 

kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta, budhaya, yaitu bentuk jamak dari buddi 

yang berarti akal. Dilihat dari kata dasarnya kata budaya merupakan kata majemuk 

dari budi dan daya yang berarti daya dari budi, dari pengertian tersebut dibedakan 

dari budaya yang berarti daya dan budaya yang berarti budi.1 

Dalam budaya ada keharmonisan antara budi dan rasa, yang kemudian 

digunakan untuk mendapatkan pengetahuan alam, dan kehidupan sosial yang 

dijadikan sebagai pandangan hidup yang memiliki sebuah nilai, dan dijadikan 

sebagai prinsip hidup oleh masyarakat. Kebudayaan juga hasil dari kegiatan 

penciptaan budi atau akal melalui perenungan terhadap berbagai fenomena yang 

terjadi di realitas yang dialami oleh manusia. Sehinggah didapatkan sesuatu yang 

dianggap benar, dan itu yang kemudian di ajarkan kepada generasi berikutnya. 

Dewasa ini kita kenal negara Indonesia sebuah negara yang majemuk dengan 

keanekaragaman suku, agama dan budaya. Sehinggah dalam perumusan ideologi 

                                                           

1Muhammad Alfan, Filsafat Kebudayaan(Bandung: Pustaka Setia, 2013), h.42. 
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politik bangsa harus sedapat mungkin mengkompromikan dengan keberagaman 

tersebut itulah kemudian yang terwujud dalam dasar negara Pancasila.2 Pada 

dasarnya negara Indonesia diakui oleh negara luar akan kekayaan alam dan 

kebudayaan yang ada pada negara Indonesia tersebut, sehinggah tidak heran ketika 

negara luar banyak datang ke Indonesia melakukan ekspedisi pariwisata budaya, 

guna mempelajari dan meneliti nilai-nilai budaya yang ada pada masyarakat 

Indonesia termasuk masyarakat pedesaan yang masih kental akan budaya-budaya 

yang diwariskan turun temurun oleh nenek moyang terdahulu (tradisional).  

Keberagaman itulah yang sering kali menimbulkan konflik pada masyarakat 

baik konflik antara agama, suku maupun konflik antara pemerintah dan masyarakat 

adat, Biasanya konflik pemerintah dengan masyarakat adat terjadi karena adanya 

ketidakselarasan antara kebijakan yang dibuat pemerintah dengan budaya atau adat 

istiadat masyarakat lokal. Kebijakan pemerintah yang kerap kali mengintervensi 

nilai-nilai kebudayaan yang ada pada masyarakat akan memicu benturan ideologi 

budaya pada masyarakat hingga terjadi konflik antara masyarakat adat dan 

pemerintah. 

Konflik merupakan pertentangan individu dengan individu atau kelompok 

dengan kelompok lain, namu tidak selamanya konflik berahir dengan pertikaiaan 

                                                           

2Sarifuddin Jurdi, Kekuatan Kekuatan Politik Indonesia:Kontestasi Ideologi dan Kepentingan 

(Cet.  I; PT Gramasurya Yogyakarta: Samata Gowa, 2015),h. 17. 
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atau sentuhan fisik, konflik lahir dari interaksi antar individu maupun kelompok 

dalam berbagai bentuk aktifitas social, ekonomi, politik dan budaya3 

Konflik dalam kehidupan manusia tidak terhindarkan, sebab padadasarnya 

dalam setiap individu maupun kelompok pasti memiliki konflik. Di dasarkan kepada 

setiap kepentingan yang saling berbeda antara satu dengan yang lain. Manusia 

adalah mahluk yang selalu terlibat dalam perbedaan, persaingan dan pertentangan 

sehinggah dalam kehidupan masyarakat konflik tidak dapat dihindari. 

Seperti fenomena konflik yang terjadi antara masyarakat adat dan pemerintah 

disalah satu wilayah di Sulawesi Selatan kususnya di Desa Pasang Kec.Maiwa 

Kabupaten Enrekang terkait hutan lindung dan tanah adat. Bagi masyarakat pada 

umumnya tanah sangat bermakna dikarenakan merupakan sarana produksi yang 

dapat mendatangkan kesejahteraan, dan merupakan induk dari segala pokok 

kebutuhan selain dari kubutuhan pangan maupun sandang. 

Tanah dapat dinilai sebagai harta permanen, sebagai harta yang bernilai 

ekonomis berkelanjutan untuk masa yang akan datang. Menyikapi fenomena 

tersebut dan mengingat negara kita penuh dengan keberagaman, suku dan budaya 

di mana setiap wilayah memiliki budaya dan tokoh adatnya masing-masing. Maka 

olehkarena itu fokus pembahasan penelitian ini adalah, Konflik Masyarakat Adat 

dengan Pemerintah Terhadap Hutan Lindung dan Tanah Adat.Masyarakat yang 

                                                           

3Hakimul Ikhwan Afandi, Akar Konflik Sepanjang Zaman: Elaborasi Pemikiran Ibn Khaldun 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar ,2004),h. 73. 
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domisili di kawasan adat secara turun temurun selanjutnya disebut masyarakat adat 

yang memiliki hukum, aturan tersendiri dinamakan hukum adat, yang berbeda 

dengan hukum positivisme (aturan negara), serta memiliki hak atas hasil dan 

pengelolaan sumber daya alam yang terdapat diwilayah adat. 

Undang-Undang tentang masyarakat adat pasal 1 No.5 mengatakan bahwa 

wilayah adat adalah satu kesatuan wilayah berupa tanah, hutan, perairan, beserta 

sumber daya alam (SDA) yang terkandung di dalamnya yang diperoleh secara turun 

temurun dan memiliki batas-batas tertentu, yang digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat adat. 

Kedudukan masyarakat adat tersebut, oleh negara telah terakui bahkan secara 

konstitusional yaitu dalam perubahan kedua UUD 1945 pada pasal 18B ayat satu 

dan dua yang mengatakan bahwa: 

(1)Negara mengakui dan menghormati satuan – satuan pemerintah daerah 

yang bersifat khusus atau yang bersifat istimewa yang diatur dengan undang-

undang.(2)Negara mengakui dan menghormati kesatuan – kesatuan 

masyarakat hokum adat serta hak – hak tradisionalnya sepanjang masih hidup 

dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang diatur dalam undang – undang.4 

 

Desa Pasang, Kec.Maiwa, Kabupaten Enrekang (Massenrengpulu) memiliki 

falsafah atau pandangan hidup maccera tomanurung, dimana dalam latar history 

maccera to manurung ini  terdapat kisah tentang seorang manusia yang luarbiasa di 

                                                           

4Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945,bab VI, pasal 18B. 
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zamannya yang memberikan pengetahuan terhadap masyarakat tentang cara 

bercocok tanam, serta pandagan hidup terhadap masyarakat yang termuat dalam 

pesan – pesannya yang kemudian dijadikan pedoman hidup bagai masyarakat Desa 

Pasang. Adapun pesan – psesan tersebut ialah; Malilu sipakainga, Mali siparappe, 

Raba sipatokon. 

Adat istiadat Desa Pasang yang diwariskan oleh leluhur secara turun temurun 

tidak jauh berbeda dengan adat istiadat daerah lainnya, yang merupakan suatu 

kebudayaan yang tumbuh di tengah – tengah kehidupan masyarakat. Masyarakat 

adat yang hidup turun temurun mempunyai tatanan sesuai norma – norma yang 

berlaku dalam suatu masyarakat tersebut. 

Kehidupan masyarakat Desa Pasang merupakan salah satu bentuk keberadaan 

adat istiadat yang masih dijaga kelestariannya sampai sekarang. Nuansa adat dengan 

norma yang masih di pegang teguh, dan salah satu wujudnya terlihat dari keberadaan 

tokoh adat yang masih berpengaru di wilayah adat desa pasang sampai saat 

ini.Wilayah Desa Pasang adalah wilayah agraria,dalam wilayah ekonomi 

masyarakat adat Desa Pasang cenderung, mengandalkan hasil kebun serta ternak 

sapi untuk mendapatkan penghasilan dalam memenuhi kebutuhan hidup. 

Hal diatas menunjukkan betapa pentingnya tanah atau lahan bagi masyarakat 

adat Desa Pasang sebagai dasar untuk mendapatkan nilai ekonomis, dari hasil 

bercocok tanam dengan beternak untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat 

tersebut. Sehinggah masyarakat akan melakukan perlawanan untuk 
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mempertahankan hak – hak mereka atas apa yang mereka miliki, apa bila ada yang 

mengancam.  

Seperti yang terjadi di 2019 lalu dimana pihak dari pemerintah yakni dinas 

kehutanan, masuk menetapkan tapal batas hutan lindung dalam kawasan adat 

sehinggah tanah adat Pasang sa’Pasang direduksi sebagain besar kawasannya oleh 

hutan lindung. Hal tersebutlah yang menciptakan rasa tidak terima oleh masyarakat 

adat dan menjadi polemik dalam masyarakat. Maka lahirlah konflik antar 

masyarakat adat dengan pemerintah terkait hutan lindung dan tanah adat. 

 

 

Gambar 1.1 Peta adat Pasang sa Pasang 
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Terkait konflik tersebut, Pemerintah Kabupaten Enrekang sebagai pemegang 

kekuasaan atas kabupaten tersebut harus mampu membuat suatau kebijakan yang 

adil, untuk di distribusikan ke masyarakat adat terkait hutan lindung guna untuk 

mengantisipasi konflik di masa depan. Keadilan merupakan suatu hal yang di 

inginkan oleh masyarakat, keadilan dalam suatu wilayah dapat terwujud melalui 

pemegang kekuasaan. 

Sesuai perintah Allah dalam Qs. An-Nisa 4/58: 

ٰٓ أَ  تِ إِلىََٰ نََٰ َ يَأۡمُرُكُمۡ أنَ تؤَُدُّواْ ٱلۡۡمَََٰ حۡكَُمُۡواْ هۡۡلِِهََا وَإِذَاَ حََكََمۡۡتُمُ بََيۡۡنََ ٱلنَّاسِِ أنَ تَ إِنَّ ٱللََّّ

 َ ا يَعِظُكَُم بَِهِٰۦٓۗٓ إِنَّ ٱللََّّ َ نِعِمَّۡ ا بََصِيۡرٗا بَِٱلۡعَدۡلِِۚ إِنَّ ٱللََّّ   كَانَ سَمِۡيۡعََۢ

 Terjemahnya: 

“Sesungguhnya Allah menyeruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 

berhak menerimanya, dan (menyeruh kamu) apabila menetapkan hukum di 

antara manusia supaya kamu menetapkan supaya adil.Sesungguhnya Allah 

memberi pengajaran yang sebaik – baiknya kepadamu.Sesungguhnya Allah 

maha mendengar lagi maha melihat.”5 

 

Agama mengajarkan bahwa amanah/keprcayaan adalah asas keimanan 

berdasarkan sabda Nabi saw., “tidak ada iman bagi yang tidak memiliki amanah.” 

Dimana amanah merupakan lawan dari khianat adalah sendi utama interaksi.6 

Atas dasar ayat tersebut, suatukeutamaan yang harus dilakukan penguasa 

dalam suatu wilayah ialah untuk menyampaikan amanah seadil mungkin, karena itu 

merupakan suatu perintah dari Allah SWT. Perintah tersebut dapat di ktualkan 

                                                           

5Kementrian Agama RI, Al – Qur’an dan Terjemahan (Bandung: Diponegoro, 2008).h.87 
6M. Shiab Quraisihab, Tafsir Al-Misbah (Jakarta: Lentera Hati, 2002).h. 481. 
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melalui hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, yang menguasai dan 

dikuasai lewat suatu kebijakan yang di buat oleh pengusa dalam hal ini pemerintah 

terhadap masyarakat, kususnya masyarakat adat. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik melakukan 

penelitian dengan judul, “Konflik Pemerintah dan Masyarakat Adat Terhadap Hutan 

Lindung Dan Tanah Adat di Enrekang. 

B. Fokus Penenelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Adapun fokus penelitian yakni; Konflik Pemerintah dan Masyarakat Adat 

Terhadap  Tanah Adat vs Hutan Lindung  di Enrekang. 

2.    Deskripsi Fokus 

Secara garis besar berdasarkan fokus penelitian tersebut penelitian ini akan 

mengungkap dinamika konflik yang terjadi, serata proses dan penyelesaian konflik 

di Kabupaten Enrekang, Kec. Maiwa, Desa Pasang. Untuk menghindari terjadinya 

kesalapahaman terhadap penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan beberapa 

pengertian yang di anggap penting yakni: 

a. Pemicu Konflik masyarakat dan pemerintah terkait tanah adat dan hutan  lindung. 

 Konflik yang terjadi antara Masyarakat dan Pemerintah terjadi pada 2019 

dimana pemerintah mereduksi tanah adat serta menentukan batas hutan lindung 

tanpa adanya sosialisasi, yang memicu reaksi dari masyarakat adat. 
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b. Penyelesain konflik 

Dalam konflik yang terjadi terkait hutan lindung dan tanah adat di 

Kabupaten  Enrekang, di selesaikan dengan tahap mediasi dimana dalam tahap 

mediasi tersebut melibatkan pihak pemerintah dan masyarakat adat terutama para 

tokoh adat. 

 

C.  Rumusan Masalah 

Dalam penelitian tentu memiliki kasus dan bobjekyang perluh di teliti, 

dianalisis serta dicari jalan keluarnya. Berdasarkan kajian pada latar belakang dan 

judul, maka permasalahan yang akan dikaji pada penelitian ini, sebagai berikut : 

1. Bagaimana pemicu konflik antara masyarakat adat dan pemerintah di Kabupaten 

Enrekang.? 

2. Bagaimana  penyelesaiaan konflik antara Pemerintah dan Masyarakat Adat 

terkait hutan lindung vs tanah adat di Kabupaten Enrekang.? 

D. Tujuan Penelitian 

Berikut beberapa tujuan dari penelitian yang akan di teliti iyalah sebagai berikut: 

1.  Memberikan suatu gambaran secara emperis tentang hal – hal yang di peroleh 

dari penelitian. 

2. Untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Kabupaten Enrekang dalam 

menyelesaian konflik yang terjadi. 

3.  Untuk mendeskripsikan penyelesaian konflik antara pemerintah dan masyarakat 

adat terkait hutan lindung vs tanah adat. 
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E. Manfaat Penelitan 

Apabila hasil yang diperoleh dari penelitian ini cukup terandalkan, maka di 

harapkan penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut: 

1.  Manfaat Akademik 

a. Penelitian diharapkan  memberikan nilai, sumbangsi sebagai masukan untuk 

pengembangan ilmu sosiologi dan ilmu politik, khususnya menyangkut pembahasan 

konflik yang terjadi antara masyarakat adat dengan pemerintah. 

b. Diharapkan dapat menjadi literatur sebagai pendukung bagi teman – teman 

yang mengambil penelitian terkait konflik pemerintah dan masyarakat adat. 

2. Manfaat Praktis 

Untuk menambah pengalaman, pengetahuan serta pemahaman peneliti dari 

fenomena atau fakta yang terjadi. 

F.Kajian Pustaka 

Dalam penelusuran yang dilakukan penulis, belum ada ditemukan penilitian 

tentang konflik terkait pemerintah dan masyarakat adat terhadap hutan lindung dan 

tanah adat seperti yang terjadi di Kabupaten Enrekang Kecamatan Maiwa Desa 

Pasang. 

 Namun dalam penulusuran penulis, terdapat beberapa penelitian terdahulu 

yang dapat dijadikan sebagai reverensi, sebagai factor pendukung terhadap 

penelitian yang akan dilakukan.  Berikut penelitian yang cukup relevan terkait 

penelitian tersebut. 



11 
 

 

1. Tulisan Tengku Rika Falentina yang berjudul “Konflik Elit Dengan Masyarakat 

Adat Tentang Batas Wilayah Antara Kabupaten Agam dan Bukit Tinggi”. 

Pada awalnya perseteruan ini dimulai tahun 1968, mengenai perkara Pasar 

Serikat Bukit tinggi.Diman pemerintah Kabupaten Agam menuntut dengan 

mengeluarkan “resolusi”. Agam merasa berhak menerima hasil Pasar Serikat 

Bukittinggi 

Tuntutan ini, yang dinilai Pemerintah Kotamadya Bukittinngi bersifat 

sepihak, akhirnya memang tidak dapat di penuhi. Atas dasar hal tersebut, 

sehinggah ada keingginan bagi Bukittinggi untuk memperluas wilayahnya ke 

sebagian wilayah kota Agam. Keinginan tersebut berbenturan dengan Agam 

yang tidak mau kehilangan sebagian wilayahnya, sebab kehilangan sebagian 

wilayah sama halnya dengan kehilangan sebagian pendapatan asli daerah. Dalam 

pemetaan konflik dalam kasus Agam dan Bukittinggi terjadi baik horizontal 

maupun vertikal, dalam konflik horizontal tersebut terbagi menjadi dua 

kelompok, kelompok yang pro terhadap pemekaran dan kelompok yang tidak pro 

pada pemekaran, dalam konflik tersebut belum melebitkan sentuhan fisik yang 

diperkirakan akan mengarah kefisik kalau tidak di selesaikan. 

Penelitian ini mengkaji tentang perebutan batas wilayah antara kota 

Bukittinggi dan Kabupaten Agam yang disebabkan, oleh perlusan wilayah yang 

dilakukan oleh kota Bukittinggi, sedangkan penelitian yang akan diteliti lebih 

kepada perebutan batas tanah adat dengan batas hutan lindung oleh pemerintah 
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dan masyarakat adat, namun penelitian tersebut memiliki kesamaan yakni 

perebutan batas wilayah. 

Adapun pola terminasai dalam konflik Agam dan Bukittinggi adalah 

dengan mempertemukan masyarakat adat dan elit lokal yang berkonflik dan 

membangkitkan kembali rasa persaudaraan, maka untuk sementra waktu konflik 

dapat diredam.7 

2.  Muh. Aditya Ibrahim, dkk. Tentang “Resolusi Konflik Agraria Dalam 

Pembangunan Bandar Udara Toraja di Kabupaten Tanah Toraja”.  

Dalam pembangunan Bandara Udara Toraja kususnya terletak di 

Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tanah Toraja yang sejatinya bertujuan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas, tidak berjalan lancar sebab adanya 

pertentangan dan ketergantungan masyarakat atas tanah yang nantinya akan 

dibanguni bandara udara yang di klaim sebagai tanah adat Tongkonan. Dalam 

dinamika konflik yang terjadi pada pembangunan Bandara Udara Toraja, diawali 

atas adanya pertentangan atas sengketa tanah Tongkonan aksi saling klaim 

kepemilikan penuh. Dalam pembebasan dalam konflik agraria ini, pemerinta 

membentuk “panitia 9” yang dipinpin oleh sekertaris Kabupaten Tanah Toraja 

sebagai ketua. 

                                                           

7Tengkuni Rika Falentina, “Konflik Elit Dengan Masyarakat Adat Tentang Batas Wilayah 

Antara Kaabupaten Agama dan Bukit Tinggi”, Jurnal Demokrasi, vol. 5 No. 1 Th.( 2007).h.71-85. 
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Dalam penelitian ini dia mengkaji perebutan tanah masyarakat adat untuk 

pembangunan Bandara Udara, namaun fenomena konflik yang terjadi atas 

perebutan tesebut lahir akibat adanya tindakan korupsi ganti rugi lahan oleh 

pihak dari pemerintah, sedangkan penelitian yang akan diteliti lebih kepada 

perebutan batas wilayah tanah adat dengan hutan lindung yang nantinya akan 

berefek pada masyarakat adat. 

Pada umumnya penyelesaian konflik di Kabupaten Toraja mengupayakan 

adanyan penyelesaiaan dengan asas damai dan rukun,sehinggah keharmonisan 

tetap terjaga pada wilayah domestik Kabupaten Toraja.8 

3.  Zulkifli Taib. “Konflik Agraria Penguasaan Tanah Ulayat Masayarakat 

Kabupaten Pulau Morotai Provensi Maluku Utara”. 

Konflik yang terjadi di Morotai terkait tanah ulayat dimulai sejak tahun 

1980, dimana TNI – AU saat itu yang bertugas memberi sejumlah patok 

terhadaplahan masyarakat adat Morotai.Merasa tanahnya diambil oleh aparat, 

pada tanggal 12 Jannuari 2012, masyarakat serta sejumlah ormas melakukan 

protes serta pencabutan patok yang telah dipasang oleh aparat TNI.Selain itu 

masyarakat juga meminta kejelasan kepada panitia tapal batas terkait sengketah, 

yang dibentuk oleh DPRD dan pemerinta daerah tahun 2010, masyarakat 

mengklaim tanah tersebut merupakan tanah adat ditandai dengan beberapa pohon 

kelapa dan pohon manga yang berusia sekitar ratusan tahun.31 Agustus 2013 

                                                           
8Muh. Aditya Ibrahim, dkk, “Resolusi Konflik Agraria Dalam Pembangunan Bandara Udara 

Toraja DinataToraja”, Jurnal Education dan Delopment, Vol. 10 No. 2( 2022),h. 186 – 191. 
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aparat TNI dipertemukan dengan masyarakat adat oleh pemerintah kabupaten 

Pulau Morotai, atas desakan masyarakat adat dan sejumlah ormas lainya untuk 

sebagai mediasi dalam mendudukan perkara sengketa tersebut yang di mediasi 

oleh pemerintah.9 

Dalam penelitian ini berfokus pada perebutan batas wilayah antara 

masyarakt adat dengan TNI AU yang tidak memiliki kejelasan, serta kurangnya 

perhatian pemerintah terhadap tapal batas, sehinggah mlahirkan gejolak konflik 

antara kedua belah pihak. Penelitian ini memiliki kesamaan tekait penelitian yang 

akan diteliti yakni berfokus pada perebutan batas wilayah. 

4.  Ratna Rahman. “Konflik Masyarakat Dengan Pemerintah” 

Dalam peneletian ini mencoba mengungkap sengketa tanah adat dengan 

pemerintah Kab.Sinjai. Konflik tersebut didasari pada arogansi pemerintah yang 

ingin menguasai sumber daya berupa tanah untuk dieksploitasi oleh pemerintah 

Kab.Sinnjai untuk kepentingan pembangunan, serta proyek-proyek 

pembangunan perusahaan Swasta dalam rangka mengerjar pertumbuhan 

ekonomi. Dalam konflik perebutan tanah tersebut melibatkan tiga elmen yakni 

masyarakt, pengusaha, dan pemerintah. Dimana ketiga elmen tersebut 

memperebutkan sumberdaya seperti barang tambang, sumber air dan 

tanah.Dalam proses penyelesaian sengketa tersebut harus ada alternatif yang 

                                                           
9Zulkifli Taib, “Konflik Agraria Penguasaan Tanah Ulayat Masyarakat Kabupaten Pulau 

Morotai Provensi Maluku Utara”,Agroprimatech, Vol. 4 No. 1 (2020),hl. 27 – 33. 
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tidak merugikan antara kedua bela pihak ataupun tidak menguntungkan salah 

satu pihak.10 

Dalam penelitian ini fenomena konflik yang lahir akibat adanya perebutan 

tanah masayarakat yang memiliki nilai ekonomis tinggi yang ingin di kelolah 

pemerintah, yang memicu reaksi masyarakat adat sehinggah konflik perebutan 

tanah hadir, sedangakan penelitian yang akan ditelitih lebih focus pada persoalan 

tapak batas antara hutan lindung dan tanah adat. 

5.  Fransiskus X. Gian Tue Mali. “Negara Vs Masyarakat: Konflik Tanah di 

Kabupaten Nagekeo, NTT”. 

Dalam peraturan Perundang-undanagan oleh Presiden No.36 Tahun 2005 

tentang pengadaan tanah untuk kepentingan Umum. Berbgai tanggapan tentang 

undang-undang tersebut menjadi mendasar ketika masyarakat melihat bahwa 

subtansi yang di atur oleh presiden tersebut sangatlah kental dengan pencabutan 

hakatas tanah dan yang berkaitan dengan tanah. Undang-undang tersebut 

menunjukkan dengan jelas melemahnya masyarakat terhadap hak atas Tanah dan 

dilarangnya hak sipil politik dan ekonomi. Subtansi dari konflik yang terjadi di 

Nageko karena adanya upaya pemerintah Nageko untuk melakukan pembebasan 

lahan dengan menggunakan peraturan presiden No.36 tahun 2005 tentang 

pengadaan lahan untuk kepentingan umum.11 

                                                           
10Ratnah Rahman,“Konflik Masyarakat Dengan Pemerintah Senketa Tanah Adat”,Jurnal 

Sosioreligius,vol.3 No. 1(2017),h.42 – 48. 
11Fransiskus X. Gian Tue Mali, Negara Vs Masyarakat, “Konflik Tanah di Kabupaten 

Nagekeo, NTT”.Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan,Vol.11 No. 02 (2015),h.1658 – 1665. 
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Penenelitian tersebut memperlihatkan fenomena konflik yang terjadi akibat 

adanya pertentangan antara masyarakat dengan pemerintah atas kepemilikan 

tanah, dimana pemerintah mencoba membebaskan lahan masyarakat dengan dalil 

untuk kepentingan umum, sehinggah memicu emosi masyarakat. Sedangkan 

penelitian yang akan diteliti oleh peneliti iyalah konflik masyarakat adat dengan 

permerintah dengan fokus kajian batas antara hutan lindung dengan tanah adat. 

Mengenai beberapa penelitian tersebut, belum ada secara khusus yang 

membahas mengenai konflik masyarakat dengan pemerintah terkait hutan Lindung 

vs Tanah Adat di Desa Pasang, Kabupaten Enrekang. Namun penelitian diatas 

cukup relevan dengan apa yang akan diteliti oleh penulis sertadapat dijadikan 

sebagai reverensi oleh penulis sebab memiliki relevansi terkait apa yang akan 

diteliti, yakni sama – sama mengkaji tentang konflik tanah adat meski lokus dan 

fokus kajiannyaberbeda.
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Kajian Teoritis 

1. Teori Kebijakan 

Kebijakan merupakan suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang 

pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai 

tujuan itu.12 

Berkaitan dengan kebijakan, James E. Anderzon mendifinisikan kebijakan 

publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan – badan aparat dan 

pemerintah.13 Dimana dalam defenisi tersebut meperlihatkan bahwah kebijakan 

lahir dari penguasa dalam suatu wilaya atau negara yang di terapkan sebagai hukum 

untuk mengatur kehidupan masyarakat, guna untuk meminimalisir konflik yang 

terjadi dalam masyarakat baik dalam bentuk horizontal maupun vertical untuk 

mencapai tujuan bersama. Dalam kebijakan publik dibutuhkan suatu analisis untuk 

menjawab permasalahan yang dialami oleh masyarakat, dimana kita ketahui 

bersama bahwah negara Indonesia merupakan suatu negara yang pluralis dengan 

berbagai suku, agama, tradisi dan budayanya. Dimana hal tersebut menunjukan 

pentingnya kebijakan dalam negara Indonesia, baik mengambil dan mengalokasikan 

                                                           

12Miriam Budiarjo, Dasar – Dasar Ilmu Politik(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 

2008),h.20. 
13Subarsono, Analisis Kebijakan Publik (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2008),h.2.  
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suatu kebijakan guna mencapai tujuan yang ingin dicapai yakni kesejahteraan dalam 

lingkungan masyarakt. 

Dalam studi kebijakan terdapat dua pendekatan yang kerap digunakan dalam 

menjawab suatu permasalahan yang kerap dihadapi di ruang publik seprti : 

a. Analisi Kebijakan 

Pendekatan tersebut cenderung lebih fokus padapembuatan keputusan dan 

penetapan kebijakan, menggunakan model – model statistik dan matematika yang 

canggih. 

b. Kebijakan Publik Politik  

Pendekatan ini lebih menekankan pada hasil dan outcomedari kebijakan 

pablik, dengan melihat interaksi politik sebagai slahsatu faktor penentu, dalam 

berbagai bidang seperti, lingkungan, pendidikan dan kesejahteraan14. 

Dalam merumuskan suatu permasalahan dalam wilayah publik dengan 

menetapkan suatu kebijakan untuk menjawab permasalah yang dihadapi maka kerap 

pemerintah setempat mengunakan dua metode tersebut. 

2.  Teori Konflik 

Konflik merupakan pertentangan individua tau kelompok dengan kelompok 

lain, tidak selamnya konflik berakhir dengan pertikaian atau sentuhan fisik, konflik 

lahir dari interaksi individu maupun kelompok dengan kelompok lain dalam 

                                                           
14Subarsono, Analisis Kebijakan Publik,h.4. 
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berabagai bentuk aktifitas sosial, ekonomi, politik dan budaya.15 Konflik kerap 

terjadi dalam lingkungan masyarakat akibat dipengaruhi oleh perbedaan daripada 

persamaan, fenomena konflik ialah suatu hal yang alami dalam lingkup masyarakat 

yang timbul akaibat adanya perbedaan persepsi, tujuan atau nilai yang ada dalam 

lingkup masyarakat. 

Seperti dengan fenomena konflik yang terjadi di Kabupaten Enrekang, 

Kec.Maiwa, Desa Pasang antara pemerintah dan masyarakat adat yang terjadi akibat 

perbedaan persepsi melihat batas tanah adat dengan hutan lindung, sehinggah 

menyebabkan konflik pertikal antara pemerintah dan masyarakat adat Desa Pasang. 

Mengenai konflik banyak parah ahli mendefinisikan konflik sesuai dengan 

pandangan dan analisinya terkait konflik seperti; Folger mendifinisikan konflik 

sebagai interaksi orang – orang yang saling bergantung, serta merasakan tujuan dan 

interferensi tidak sesuai satu dengan lainya dalam mencapai tujuan.16  

Dalam pandangan Folger mengenai konflik tersebut, mendasarkan pada dua 

konsep interdependensi dan persepsi, interdependensi berhubungan dengan situasi 

seperti dimana suatu tindakan pihak tergantu pada tindakan pihak lain.beda hal 

dengan pandangan Cross dan Beac yang mendefinisikan konflik sebagai perbedaan 

diantara individu atau kelompok mengenai, nilai, sumberdaya, dan gagasan.17namun 

konflik tidak akan pernah terjadi dikalau tidak ada indikator yang merangsang 

                                                           

15Haikmul Ikhwan Afandi, Akar Konflik Sepanjang Zaman,Elaborasi Pemikiran Ibnu 

Khaldun(Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2004), h.70. 
16Ekawarna, Manajemen Konflik dan Stres (Jakarta: Bumi Aksara,2018),h.5. 
17Ekawarna, Manajemen Konflik dan Stres,h :.5. 
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terjadinya sebuah konflik, menurut Mullins ada beberapa faktor yang menjadi 

sumber potensial konflik dalam organisasi adalah sebagai berikut: 

a. Perbedaan Persepsi 

Dalam perbedaan persepsi dapat menghasilkan perbedaan pendapat, dan juga 

perbedaan penilaian orang dalam memberi makna terhadap suatu istimulasi yang 

sama. perbedaan persepsi tersebut merupakan suatu realitas yang potensial untuk 

menjadi sumber utama konflik. 

b. Keterbatasan Sumber Daya 

Keterbatasan sumber daya terhadap suatu wilayah maka akan semakin banyak 

pula kepentingan terhadap sumberdaya tersebut. Situasi tersebutlah yang biasanya 

memincu terjadinya konflik, semakin langkah sumber daya maka semakin besar 

peluang terjadinya konflik sebab setiap orang atau kelompok yang membutuhkan 

sumber daya yang sama terpaksa harus bersaing untuk untuk mencapai target dan 

tujuan baik individu maupun kelompok.18 

Hal – hal seperti diataslah yang kerap memicu konflik pada individu maupun 

kelompok seperti yang terjadi di Desa, Pasang, Kec.Maiwa, Kb.Enrekang. diamana 

terjadi konflik domestik yang melibatkan perseteruan antara pemerintah dan 

masyarakat adat terkait hutan lindung dan tanah adat. 

 

 

                                                           
18Ekawarna, Manajemen Konflik dan Stres,h.16. 
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B. Kerangka konseptual 

 

 
Konflik Pemerintah dan 

Masyarakat Adat 

Apa Pemicu konflik.? 

Bagaimana penyelesaian  

konflik.? 

Masyarakat Adat 

Pemerintah 

AMAN 

Tanah adat vs Hutan 

Lindung 

Teori Konflik 

Teori Kebijakan 

Adat Pasang Sa’Pasang, Desa Pasang 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalah penilitian lapangan dengan menggunakan jenis 

penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang di gunakan 

untntuk menelitih pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti instrument 

kunci. Hakikat darai suatu fenomena atau peristiwa penganut metode kualitatif 

adalah totalitas atau gestalt. Ketepatan interpretasi bergantung pada ketajaman 

analisis, objektivitas, sistematik dan sistemik, bukan pada statistika dangan 

menghitung seberapa besar probabilitasnya bahwa peneliti benar dalam 

penelitiannya.19 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan langkah pertama dengan menentukan 

informan untuk mendapatkan informasi sesuai dengan fokus penelitian. Peneliti 

memilih tipe penilitian kualitatif karena dengan tinjauan tersebut akan sangat 

membantu mendapatkan data atau informasi secara faktual sesuai dengan apa yang 

diteliti. 

2. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi penelitian (tempat) yang menjadi objek penelitian adalah 

Kabupaten Enrekang, Kecamtan Maiwa, Desa Pasang. 

                                                           

19 Amirul Hadi,Metode Penelitian Pendidikan(Bandung: Pustaka Setia,1998), h.14. 
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B. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif deskriptif ini menggunakan pendekatan 

fenomenologi, pendekatan fenomenologi biasanya digunakan untuk 

mengembangkan pemahaman atau menjelaskan arti dari suatu fenomena atau 

peristiwa yang dialami seseorang atau kelompok.20 

C. Sumber Data 

Adapun sumber data yang di pergunakan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Data Primer 

Merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer 

ini di peroleh dari hasil wawancara peneliti dengan masyarakat/informan yang 

memiliki pengetauhan terkait fenomena yang akan di teliti. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti dari 

media perantara yang secara tidak langsung atau dapat juga disebut sebagai sumber-

sumber yang telah ada. Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan, laporan-

laporan penelitian, media baik cetak maupun elektronik, skripsi, buku, peraturan-

peraturan tertulis, dan dapat juga disebut sebagai data yang sudah tersedia.21 

 

                                                           
20 Sudaryono, Metodologi Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif dan Mixmethod(Depok: Rajawali 

Pers, 2019),h.88. 

21Muryati Samsuddin, dkk. Pedoman Praktis Metodologi Penelitian Internal: Pendekatan 

Kualitatif, Kuantitatif, Pengembangan dan Mix Method (Bandung: Wadegroup, 2015),hl.72. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian dengan metode ilmiah merupakan 

suatu hal yang sangat penting sebab dalam suatu penelitian data merupakan tujuan 

utama guna menyelesaikan penelitian. Oleh karena itu sangat penting untuk 

mengetahui teknik yang digunakan dalam pengumpulan data. Berikut ini beberapa 

teknik dalam pengumpulan data antara lain: 

1. Observasi 

Observasi diartikan sebagai pengalaman dan pencatatan secara sistematik 

terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan 

yang dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsunnya peristiwa, 

sehinggah obsevervasi berada bersama objek yang di selidiki, disebut obsevasi 

langsung. Sedangkan observasi tidak langsung adalah pengamatan yang dilakukan 

tidak pada saat berlangsungnya peristiwa yang akan di teliti.22  Jadi pada tahap ini 

peneliti terjun langsung kelapangan untuk melihat dan menyaksikan gejala sosial 

terhadap fenonoema dan kasus yang sedang di teliti melalui wawancara terhadap 

pihak – pihak yang terkait atas konflik antara pemerintah dan masyarakat adat 

terkait hutan lindung dan tanah adat.  

 

 

                                                           

22 Amirul Hadi,Metodologi Penelitian Pendidikan,h.129. 
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2. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik penggalian data melalui percakapan yang 

dilakukan atau interaksi langsuang antara peneliti dengan informan yang dilakukan 

untuk mendapatkan keterangan yang valid. Tujuan wawancara adalah untuk 

menggali pemikiran konstruktif seorang informan, yang menyangkut peristiwa, 

organisasi, perasaan, perhatian dan sebagainya. Pengumpulan data yang dibimbing 

oleh pedoman wawancara, yang suda dipersiapkan, teknik ini disertai pencatatan 

konsep, gagasan, pengetahuan informan yang diungkapkan lewat tatap muka.23 

 Dalam teknik wawancara terbagi menjadi beberapa bagian seperti; 

Wawancara tidak terstruktur atau terbuka adalah wawancara yang bebas. Peneliti 

tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis dan 

lengkap. Peneliti hanya menggunakan beberapa garis besar permasalahan yang akan 

dinyatakan, kemudian dikembangkan sesuai kondisi dalam wawancara 

dilapangan.24 

Wawancara terstruktur atau berstandar, peneliti kuali tatif jarang 

menggunakan jenis wawancara ini. Karenakan keterbatasan pada wawancara jenis 

ini membuat data yang di dapatkan menjadi terbatas. Jadwal wawancara berisi 

sejumlah pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya, tiap partisipan yang akan 

                                                           
23 A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan Penelitian Gabungan, 

(Jakarta: Kencana, 2017). h. 72. 
24 Sulaiman Saat dan Sitti Maina, Metodologi Penelitian, (Gowa, Sulawesi Selatan: Pusaka 

Almaida, 2019). h. 88. 
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di wawancara akan diberi pertanyaan yang sama dengan urut- urutan pertanyaan 

yang telah dibuat. 

Wawancara semi berstruktur.wawancara ini diawali dengan berbincang 

bincang dengan isu permasalahan yang dicakup dalam pedoman wawancara. 

pedoman wawancara bukanlah jadwal seperti dalam penelitian kuantitatif. sekuensi 

pertanyaan tidaklah sama pada tiap pertisipan bergantung pada proses wawancara 

dan jadwal tiap individu. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data untuk data yang sudah siap, 

sudah berlalu atau data sakunder. Pengambilan data secara dokumentasi bisa dalam 

bentuk tulisan misalnya catatan harian, foto, gambar hidup, sketsa dan lain – lain.25 

Pada penelitian ini peneliti mengumpulkan dokumentasi berupa foto dari 

informan, untuk mencari data terkai konflik Masyarakat Adat dan Pemerintah 

Terhadap Huatan Lindung vs Tanah Adat di Enrekang. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penumpulan data adalah alat bantu yang digunakan pada saat 

mengumpulkan data dilapangan. Instrumen penelitian untuk mengumpulkan data 

harus disesuaikan dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, 

dokumentasi.26 

Adapun alat (Instrument) penelitian yang akan digunakan oleh peneliti yaitu; 

                                                           
25Sulaiman Saat dan Sitti Maina, Metodologi Penelitian. h. 97. 
26Sulaiman Saat dan Sitti Maina, Metodologi Penelitian. h. 100. 



27 
 

 
 

a. Subjek peneliti sebagai instrumen utama 

b. Buku catatan dan alat tulis 

Buku catatan dan alat tulis berfungsi untuk mencatat hasil dari wawancara 

terhadap informan. 

c. Kamera 

kamera berfungsi untuk memotret peneliti ketika mewawancarai informan. 

d. Alat rekam 

Alat rekam di gunakan untuk merekam setiap pembicaraan yang dilakukan 

oleh peneliti terhadap informan dalam menggali informasi terkait hal yang diteliti. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik pengolahan data                                      

Pengolahan data dapat diartikan sebagai rangkaian proses mengolah data 

yang diperoleh kemudian diartikan dan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan , 

rancangan, dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini antara 

lain sebagai berikut: 

a. Editing data, yaitu proses pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan 

untuk mengethui relevnasi (hubungan) dan keabsahan data yang akan 

didekskripsikan dalam menemukan jawban pokok permasalahn. Hal ini dilakukakn 

dengan tujuan mendapatkan data yang erkualitas dan faktual sesuai denga literatur 

yang didapatkan dari sumber atau reference penelitian. 

b. Coding (mengoreksi) data, yaitu untuk mengklarifikasi jawaban-jawaban 

menurut kriteria atau yang ditetapkan.  
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c. Identifikasi data, yaitu dengan mengumpulkan beberapa literatur memilah-

milah dan memisahkan data yang akan dibahas.27 

2. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan analisis data model interaktif dari Miles dan 

Huberman, dengan langkah – langkah sebagai berikut: 

a. Reduksi Data 

 Reduksi data, artinya merangkum data dengan memilih hal – hal yang pokok 

atau memfokuskan pada hal – hal yang penting kemudian mencari tema dan 

polanya, agar kemudian data yang telah direduksi dapat memberikan jawaban yang 

jelas serta mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.28 

 Teknik reduksi data murupakan suatu hal yang penting dalam penelitian, oleh 

karena itu diperlukan reduksi data sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan dan taranformasi data kasar yang diperoleh dilapangan, 

bertujuan untuk memilih informasi yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. 

b. Penyajian Data  

Penyajian data yang dimaksud adalah menyajikan sekumpulan informasi yang 

tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan.29 

                                                           
27Matthew B dan A. Michael Huberman, Analisis Kualitatif,(Jakarta: UI Press, 1992) h. 15. 
28Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, ( Bandung: Alfabeta, 

2018).h. 247. 
29Sulaiman Saat dan Sitti Maina, Metodologi Penelitian. h. 119. 
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Dalam penelitian kualitatif penyajian data yang sering digunakan biasanya 

dalam bentuk teks naratif dan biasanya dilengkapi dengan berbagai jenis matriks, 

grafik dan bagan. 

c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi Data 

Penarikan kesimpulan dan verifikasi.adalah upaya untuk mengartikan data 

yang ditampilkan dengan melibatkan pemahaman peneliti. Kesimpulan yang 

dikemukakan pada pada tahap awal, didukung bukti – bukti yang valid dan konsisten 

saat penelitian kelapangan mengumpulkan data, merupakan kesimpulan yang 

kredibel.30 

Tahap ini merupkan tahap akhir dari suatu kegiatan analisis data, dan tahap 

penarikan kesimpulan ini juga merupakan salah satu usaha untuk mencari atau 

memahami arti, penjelasan, sebab akibat serta proposisi. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif yaitu dengan menggunakan uji 

kredibilitas yang meliputi: 

1. Perpanjangan pengamatan 

Dengan adanya perpanjangan pengamatan, maka peneliti kembali ke lapangan 

untuk melaksanakan pengamatan atau obeservasi, wawancara, dan dokumentasi lagi 

dengan menemui sumber data yang telah ditemui sebelumnya ataupun yang baru. 

Dengan perpanjangan pengamatan memiliki arti bahwa hubungan peneliti dengan 

                                                           
30Sulaiman Saat dab Sitti Maina, Metodologi Penelitian. h. 119. 
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informan atau narasumber semakin akrab, terbuka, sampai akhirnya tidak ada lagi 

informasi yang disembunyikan, adanya perpanjangan pengamatan  maka peneliti 

bisa mengecek apakah data tersebut benar adanya atau tidak, bila data yang 

diperoleh selama ini setelah dilakukan pengecekan kembali pada sumber data yang 

asli dan data tersebut tidak benar adanya maka peneliti kembali mengecek atau 

melakukan pengamatan kembali secara luas dan mendalam sampai ditemukan data 

yang benar-benar asli.31 

Seiring dengan berjalannya waktu, peneliti melakukan perpanjangan 

penelitian sampai peneliti mendapatkan data yang pasti atau valid, dalam hal ini 

perpanjangan pengamatan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang benar valid 

atau pasti tentang peran konflik masyarakat adat dan pemerintah terkait hutan 

lindung vs tanah adat. 

1.  Meningkatkan Ketekunan 

Meningkatkan ketekunan memiliki arti meningkatkan keseriusan, lebih teliti, 

lebih cermat dan berkesinambungan. Oleh karena itu urutan dan kepastian peristiwa 

bisa direkam dengan pasti dan sistematis, dengan meningkatkan ketekunan maka 

peneliti bisa melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan 

benar atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan, maka peneliti 

                                                           

31Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2006), h. 367. 
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dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa saja yang 

telah diamati.32 

2. Triangulasi sumber data.  

Triangulasi sumber data merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lainnya, di luar data itu untuk keperluan pengecekan 

atau pembanding data.33Berdasarkan teknik tersebut, peneliti membandingkan data 

yang diperoleh dari hasil wawancara dengan data yang diperoleh dari observasi, 

sehingga dapat diketahui kesesuaian data hasil wawancara dengan fakta dilapangan. 

Karena, setiap pertemuan harus dicek keabsahannya agar hasil dari penelitian dapat 

dipertanggung jawabkan dan keabsahannya dapat dibuktikn kebenarannya. 

 

 

 

                                                           

32Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, h. 371. 

33Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D(Cet.XXII, Bandung: 

Alfabeta, 2015), h. 330.   
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BAB IV 

                                              PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Kabupaten Enrekang 

1. Batas Administrasi Dan Letak Geografis 

Kabupaten Enrekang merupakan salah satu kabupaten yang terletak dalam 

wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas wilayah keseluruhan 

adalah 1.786 km2. Kabupaten Enrekang terletak ± 235 km2 di sebelah utara Kota 

Makassar. Secara geografis, Kabupaten Enrekang terletak pada koordinat 3º14’3” 

LS sampai 3º50’00” LS dan 119º40’53” BT samapai 120º06’33” BT. Kabupaten 

Enrekang mempunyai batas wilayah sebagai berikut: 

 Sebelah Utara      : Kabupaten Tana Toraja 

 Sebelah Selatan   : Kabupaten Sidrap 

 Sebelah Timur     : Kabupaten Luwu 

 Sebelah Barat      : Kabupaten Pinrang 

Topografi wilayah kabupaten ini pada umumnya bervariasi berupa  perbukitan, 

pegunungan, lembah dan sungai dengan ketinggian 47 - 3.293 meter diatas 

permukaan laut serta tidak mempunyai wilayah pantai. Secara administrasi 

Kabupaten Enrekang terbagi atas 12 kecamatan, adapun luas tiap kecamatan dapat 

dilihat pada tabel 2.1 berikut. 
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Tabel 4.1 Luas Wilayah menurut Kecamatan di Kabupaten Enrekang Tahun 2020 

No. Kecamatan Luas (Km2) Persentase (%) 

1. Maiwa 392,87 22 

2. Bungin 236,84 13,3 

3. Enrekang 291,19 16,3 

4. Cendana 91,01 5,1 

5. Baraka 159,15 8,9 

6. Buntu Batu 126,65 7,1 

7. Anggeraja 125,34 7 

8. Malua 40,36 2,3 

9. Alla 34,66 1,9 

10. Curio 178,51 10 

11. 
Masalle 68,35 3,8 

12. Baroko 41,08 2,3 

Jumlah 1.786,01 100 

               Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Enrekang Tahun 2020.34 

  

2. Sejarah Kabupaten Enrekang 

Sejak awal XIV daerah ini disebut massenrempulu yang artinya meminggir  

gunung atau menyusur gunung, sedang sebutan Enrekang dari endeg yang artinya 

                                                           
34 Data Badan Statistik Kabupaten Enrekang Tahun 2020 
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naik dari atau panjat dan dari sinilah asal mulanya disebut Endekan. Masih ada arti 

versi lain yang dalam pengertian umum sampai saat ini bahkan dalam administrasi 

pemerintahan telah dikenal dengan nama “Enrekang” versi bugis sehingga jika 

dikatakan bahwa daerah kabupaten Enrekang adalah daerah pegunungan, sudah 

mendekati kepastian, sebab jelas bahwa kabupaten Enrekang terdiri dari gunung-

gunung dan bukit-bukit sambung menyambung mengambil kurang lebih 85% dari 

seluruh luas wilayah yang luasnya kurang lebih 1.786.01 Km.35 

Sebelum terbentuknya menjadi kabupaten, berturut-turut mengalami 

perubahan bentuk: 36 

Sehubungan dengan ditetapkannya perda nomor :4,5,6 dan 7 tahun 2002 

tanggal 20 agustus 2002 tentang pembentukan 4 (empat) kecamatan definitive dan 

perda nomor 5 dan 6 tahun 2006 tentang pembentukan 2 kecamatan sehingga pada 

saat ini Enrekang telah memiliki 12 (duabelas) Kecamatan yang defenitif yaitu :37 

1. Kecamatan Enrekang ibukotanya Enrekang  

2. Kecamatan Maiwa ibukotanya Maroangin  

3. Kecamatan Anggeraja ibukotanya Cakke  

4. Kecamatan Baraka ibukotanya Baraka  

5. Kecamatan Alla ibukotanya Belajen  

                                                           
35 G. A Tideman, Gegevens Over Land En Volk Van Enrekang, (Kolonial Instituut, 1933), hlm. 

1. Hal serupa Mohammad Natsir Sitonda, jilid I, h. 2. 
36 Zainal Abidin, Capita Selecta Kebudayaan Sulawesi Selatan, (Ujung Pandang: 

Hasanuddin University Press, 1999), hlm. 116.   
37 Mohammad Natsir Sitonda, Sejarah Massenrempulu Jilid I, (Makassar: Yayasan 

Pendidikan Mohammad Natsir, 2012), hlm. 18.   
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6. Kecamatan Curio ibukotanya Curio  

7. Kecamatan Bungin ibukotanya Bungin  

8. Kecamatan Malua ibukotanya Malua  

9. Kecamatan Cendana ibukotanya Cendana 

10. Kecamatan Buntu Batu ibukotanya Buntu Batu 

11. Kecamatan Masalle ibukotanya Lo’ko 

12. Kecamatan Baroko ibukotanya Baroko 

3. Kondisi Demografi 

Penduduk Kabupaten Enrekang berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2019 

sebanyak 201.614 jiwa yang terdiri atas 101.197 jiwa penduduk laki-laki dan 

100.417 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah 

penduduk tahun 2018, penduduk kabupaten Enrekang mengalami pertumbuhan 

sebesar 0,8 persen. Kepadatan penduduk di Kabupaten Enrekang tahun 2019 

mencapai 112,9 jiwa/km2. Kepadatan Penduduk di 12 kecamatan cukup beragam 

dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Alla dengan kepadatan 

sebesar 640,5 jiwa/km2 dan terendah di Kecamatan Bungin sebesar 18,8 jiwa/Km2. 

Kepadatan penduduk dirinci menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.2 Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Enrekang  

No. Kecamatan Penduduk Luas (Km2) 
Kepadatan Penduduk 

(jiwa/Km2) 

1. Maiwa 24.782 392,87 63,1 
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2. Bungin 4.451 236,84 18,8 

3. Enrekang 32.221 291,19 110,7 

4. Cendana 8.833 91,01 97,1 

5. Baraka 22.455 159,15 141,1 

6. Buntu Batu 13.602 126,65 107,4 

7. Anggeraja 25.330 125,34 202,1 

8. Malua 8.167 40,36 202,4 

9. Alla 22.201 34,66 640,5 

10. Curio 16.108 178,51 90,2 

11. Masalle 12.881 68,35 188,5 

12. Baroko 10.583 41,08 257,6 

Jumlah 100.417 1.786,01 112,9 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Enrekang Tahun 202038 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Kecamatan Enrekang 

mempunyai jumlah penduduk terbesar yaitu dengan jumlah penduduk sebesar 

32.221 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 110,7 (jiwa/km2), sedangkan 

kecamatan yang mempunyai jumlah penduduk terkecil ialah Kecamatan Bungin 

dengan jumlah penduduk sebesar 4.451 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 

18,8 (jiwa/km2). 

 

 

                                                           
38 Data Badan Statistik Kabupaten Enrekang Tahun 2020 
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4. Perekonomian Wilayah 

a. Perkembangan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya nilai PDRB ( Produk 

Domestik Regional Bruto ), penggunaan PDRB atas dasar harga konstan ini di 

maksudkan untuk menghindari pengaruh perubahan harg, sehingga perubahan yang 

di ukur merupakan pertumbuhan riil ekonomi. Tabel 4.4 menyajikan pertumbuhan 

ekonomi dan perkembangan ekonomi kabupaten Enrekang tahun 2017- 2021: 

Tabel 4.3 Pertumbuhan Dan Perkembangan Ekonomi Kabupaten Enrekang Tahun 

2017-2021 

No Tahun 
PDRB Berlaku 

(Juta RP) 

Perkembngan 

(%) 

PDRB Konstan 

(Juta RP) 

Pertumbuhan 

Ekonomi (%) 

1 2017 3.458.738,99 15,76 3.021.203,34 5,30 

2 2018 4.119.563,51 17,97 3.197.503,91 5,64 

3 2019 4.631.503,26 18,42 3.389.145,66 5,99 

4 2020 5.240.376,39 19,33 3.662.706,31 6,89 

5 2021 5.901.552,14 19,57 3.899.612,41 7,24 

Rata-Rata 4.670.346,85 18,21 3.434.034,32 6,21 

                                       Sumber: BPS Kabupaten Enrekang39 

Sesuai dengan tabel diatas terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten 

Enrekang selama periode 2017-2021 menunjukkan peningkatan pada tahun 2017 

                                                           
39 Data Badan Statistik Kabupaten Enrekang Tahun 2020 
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pertumbuhan dengan angka sekitar 5,30 % dan pada tahun 2018 pertumbuhan 

ekonomi ekomoni semakin menujang sehingga mencapai angka 5,64 % ,tahun 2019 

perumbuhan ekonomi yang di capai Kabupaten Enrekang adalah sekitar 5,99 % 

,kemudian pada tahun 2020 juga mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi 

tumbuh sekitar 6,89 % , dan pada tahun 2021 tumbuh  menjadi 7,24 %.40 

b. Struktur Ekonomi 

Struktur ekonomi Kabupaten enrekang selama 5 tahun terkhir tidak mengalmi 

pergeseran, dimana peranan sector pertanian masih cukup dominan dengan rata-rata 

masih di atas 45 %. Tingginya kontribusi sektor pertanian tersebut di tunjang oleh 

subsektor tanaman, bahan makanan yang kontribusi rata-rata diatas 36 % pertahun. 

Berikut tabel 2.4, struktur perekonomian Kabupaten Enrekang : 

Tabel 4.4 Struktur Ekonomi Kabupaten Enrekang Tahun 2017-2021 

No Lapangan Usaha 
Perkembangan PDRB (%) 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 Pertanian 41.96 42.76 42.65 42.45 43.16 

2 Pertambangan & penggalian 2.96 3.08 3.58 3.73 3.69 

3 Industry pengelolahan 9.83 12.35 12.65 12.34 12.15 

4 Listrik,Gas dan Air minum 0,59 0,52 0,46 0,45 0,44 

5 Bangunan 4,69 4,48 5,78 5,80 5,31 

6 Pergangan,Hotel & restoran 9,53 9,46 8,61 8,89 8,8 

                                                           
40 Badan Pusat Statistik kabupaten Enrekang, Enrekang  Dalam Angka (Enrekang: BPS,2020) 



39 
 

 
 

                 Sumber: BPS Kabupaten Enrekang41 

5. Kecamatan Maiwa dan Adat Pasang Sa’Pasang 

Kecamatan Aaiwa termasuk dalam wilayah administrasi kabupaten Enrekang, 

yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Enrekang dan Kecamatan Cendana di 

sebelah Utara, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidrap, sebelah Timur 

berbatasan dengan Kecamatan Bungin dan sebelah Barat berbatasan denan 

Kabupaten Pinrang. 

Jarak dari kota kecamatan dengan kota kabupaten adalah sejauh 40 Km (empat 

puluh kilo meter), ibu kota Kecamatan Maiwa (Maroanin) terletak di Kelurahan 

Bangkala yang letaknya berada di jalan poros (jalan propinsi). Kecamatan maiwa 

terdiri atas 21 desa dimana 7 dari 21 desa berada di dataran (lokasi normal) dan 14 

desa lainnya berada pada area pegunungan.  

 Berikut nama – nama desa yang berada di kecamatan maiwa; 

Tabel 4.5 Nama Desa Kecamatan Maiwa 

No Nama Desa 

1 Patondon Salu 

                                                           
41 Badan Pusat Statistik kabupaten Enrekang, Enrekang  Dalam Angka (Enrekang: BPS,2020) 

7 Angkutan & komunikasi 2,42 2,41 2,18 2,27 2,29 

8 Bank & lembanga keungan 3,48 3,83 3,97 4,05 3,90 

9 Jasa-jasa 20,35 24,60 29,89 28,32 28,66 

                      PDRB 100 100 100 100 100 
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2 Tuncung 

3 Pasang 

4 Salodua 

5 Batu Mila 

6 Puncak Harapan 

7 Palakka 

8 Tapong 

9 Mangkawani  

10 Botto Mallangga 

11 Boiya 

12 Matajang 

13 Baringin 

14 Lebani 

15 Limbuang  

16 Paladang 

17 Pariwang 

18 Kaluppang 

19 Ongko 

20 Tanete 

21 Labuku 

Sumber: Kasi PDM Kecamatan Maiwa 
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Kecamatan maiwa memiliki luas wilayah 392,87 km2 dengan jumlah 

penduduk yang tersebar di 21 desa sekitar 26,512 jiwa. Di kecamatan maiwa 

terdapat beberapa desa yang merupakan wilayah adat to manurung, seperti desa 

Limbuang, Matajang dan Pasang. 

Desa pasang merupakan desa yang berada pada kecamatan maiwa, Kabupaten 

Enrekang. Secara geografis desa pasang merupakan area perbukitan dan 

pegunungan cocok untuk perkebunan dan persawahan, sehinggah takheran sebagian 

besar masyarakat desa pasang mengandalkan hasil bercocok tanam dari kebun dan 

sawah untuk bertahan hidup. 

Sebelum mengalami pemekaran administrasi desa pasang memiliki wilayah 

yang meliputi Desa Palakka, Paladang dan Lembuang, Desa Pasang merupakan 

wilayah adat ditandai dengan adanya ritual adat maccera to manurung yang masih 

eksis sampai saat ini.42 

 wilayah adat desa pasang selanjutnya disebut pangadaran pasang sa pasang 

yang memiliki jumlah penduduk 1.347 jiwa yang terbagi atas lima dusun dua desa 

di antaranya dusun pasang 471 jiwa yang terdiri 256 laki-laki dan 215 perempuan, 

dusun palu 216 yang terdiri atas laki-laki 110 jiwa dan perempuan 106 jiwa, dusun 

saluajo 226 jiwa yang terdiri atas laki-laki 115 jiwa dan perempuan 111 jiwa, namun 

wilayah adat tersebut tidak hanya meliputi desa Pasang melainkan sebagian wilayah 

desa Palakka yakni dusun batu 323 jiwa yang terdiri atas laki-laki 192 jiwa dan 

                                                           
42 Pemerintah Desa Pasang, Dokumen Tentang Desa Pasang,(Enrekang: Sekertaris Desa 

Pasang,2016) 
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perempuan 131 jiwa, dan dusun labale sebanyak 111 yang terdiri atas laki-laki 

sebanyak 52 jiwa dan perempuan 59 jiwa.43 

Pangadaran pasang sa’pasang merupakan kawasan adat yang berada di 

kecamatan maiwa, kabupaten enrekang yang memiliki batas wilayah 800 hektar 

yang menduduki dua desa yakni desa pasang dan desa palakka, yang memiliki 

karakteristik lahan dan potensi wilayah dalam kahasana adat istiadat, pangadaran 

pasang sa pasang memiliki tiga dimensi yaitu: 

A. Tanah perkebunan yang tersebar di lima dusun yaitu dusun pasang, dusun 

saluajo, dusun pasang, dusun labale dan dusun batu. 

B. Tanah prsawahan yang berada pada lima dusun dalam Kawasan adat pasang 

sa pasang yakni dusun saluajo, palau, pasang, labale,batu. 

C. Hutan adat. 

1. Kondisi adat Pasang Sa Pasang 

a. Pembagian wilayah  

Adat pasang sa pasang merupakan suatu Kawasan adat yang berada pada 

kecamatan maiwa, kabupaten Enrekang Sulawesi selatan, daerah adat tersebut 

merupakan area pegunungan dan perbukitan yang memiliki luas 888 hektar dan 

diakui oleh pemerintah daerah dan provensi, adat Pasang Sa Pasang  berbatsan 

langsung dengan kelurahan Lewajah, Kec. Enrekang di sebelah barat, kecamatan 

                                                           
43 Pemerintah Desa Pasang, Dokumen Tentang Desa Pasang,(Enrekang: Sekertaris  Desa 

Pasang, 2016) 
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Cendana di sebelah selatan, dan desa lembuang dan desa Paladang Kec.Maiwa di 

sebelah timur. Berikut petah adat Pasang Sa Pasang; 

 

Gambar.2 Peta Adat Pasang sa’Pasang 

 

b. Keadaan Topografi dan iklim 

Adat pasang sa pasang, mempunyai iklim tropis dengan tiga musim yakni 

musim hujan, kemarau dan pancaaroba sebagaimana daerah – daerah yang berada 

pada negara indonsia, sebagian wilaya panggadaran seperti Desa Palakka berada 

pada ketinggian 450 – 500 mdpl dengan topografi datar, landai hinggah sangat 

curam , jenis tanah pada umumnya adalah podsolik merah kuning, dengan tingkat 

kesuburan yang cukup karena berasal dari pelapukan bebatuan yang terdapat pada 

daerah ketinggian (pegunungan). 
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Curah hujan rata – rata 1500 mm, musim penghujan biasanya terjadi pada 

periode Nopember – Mei  sementara musim kemarau pada periode Agustus.44 

c. Keadaan sosial ekonomi 

Masyarakat adat Pasang sa pasang masih tergolong minim dalam 

pengembangan usaha, namun memiliki otos kerja yang tinggi dan mampu 

beradaptasi dengan berbagai problem dalam melaksanakan usaha yang digelutinya.  

Pada umumnya masyarakat adat Pasang sa Psasang mengandalkan hidup dari 

beternak dan berkebun, itu dikarenakan kondisi geografis di kawasan adat Pasang 

sa pasang berupa pegunungan dan perbukitan yang lebih cocok untuk bertani, 

bersawah serta beternak. 

d. Jumlah penduduk 

Jumlah penduduk adat pasang sa pasang 1.237 jiwa yang tersebar di lima 

dusun :Pasang, Palau, Saluajo, Batu dan Labale. 

Table 4.6 jumlah penduduk sesuai dengan Dusun/Lingkungan. 

No NAMA DUSUN 
JUMLAH JIWA KEPALA 

KELUARGA L P TOTAL 

1 Dusun Pasang 256 215 471 108 

2 Dusun Saluajo 115 111 226 65 

3 Dusun Palau 110 106 216 52 

4 Dusun Batu 192 131 323 72 

5 Dusun Labale 52 59 111 48  

                                                           
44  Pemerintah Desa Palakka, Dokumen Tentang Desa Palakka,(Enrekang: Sekertaris Desa 

Palakka, 2020) 
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Jumlah 

 

 725 622 1.347 345 

e. Struktur Adat Pasang Sa’Pasang 

Struktur merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan sosial 

bermasyarakat untuk melihat suatu tingkatan dalam masyarakat dan hubungan 

timbal balik antara posisi dan peran-peran sosial yang dimiliki oleh masing – masing 

individu dalam suatu kelompok masyarakat. 

 Berikut struktur adat Pasang sa pasang: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panglima lima 

Lamappa 

Masyarakat Adat 

tomatua 

parissang 

Sara 

Lasawi 

Dulung 

Jasri 

Aje 

Paranggai 

Sanro 

Indokonding 
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B. Pemicu Konflik Tanah Adat Pasang  Sa’Pasang, Desa Pasang, Kecamatan 

Maiwa, Kabupaten Enrekang 

 

Menyadari tanah merupakan suatu hal yang penting bagi kehidupan manusia, 

maka pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia merumuskan Undang – 

Undang Dasar 1945 tentang tanah dan sumberdaya alam secara ringkas dalam  pasal 

33 ayat 3’ yang berbunyi : Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung 

didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar – besarnya untuk 

kemakmuran rakyat45. Hal ini  menandakan bahwa negara memiliki kekuasaan dan 

tanggung jawab untuk memkamurkan rakyatnya dengan melakukan pengelolaan 

sumber daya yang dimilikinya secara adil. 

Bagi masyarakat tanah dipandang harta yang sifatnya permanen sebab tidak 

akan musnah dalam keadaan apapun, disamping itu tanah juga dimanfaatkan 

sebagai tempat tinggal bagi warga masyarakat, serta juga dijadikan sebagai sumber 

perekonomian untuk kelangsungan hidup masyarakat sehari – hari. Maka dari itu 

tanah adat sangat erat kaitanya dengan kewenangan dari masyarakat adat itu sendiri 

untuk menguasai tanah adat tersebut. karena tanah memiliki multidimensional bagi 

kehidupan masyarakat, kususnya masyarakat agraris. Maka tidak heran tanah 

dipandang sebagai harta yang istimewa dan tidak henti – hentinya memicu berbagai 

masalah sosial. 

                                                           
45Elli Ruslian. “Makna Psal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Ekonomi 

Indonesia”, Jurnal Konstitusi, Vol. 9 No.1 (2012), h.58. 
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Setiap kepentingan memiliki tujuan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan 

dasar baik secara sosial maupun lingkungan sosial, meskipun demikian konflik yang 

terjadi belum sampai pada konflik yang berujung pada tindak kekerasan seperti yang 

terjadi di daerah – daerah lain. Tidak selamanya konflik berakhir dengan pertikaian 

atau sentuhan fisik, konflik lahir dari interaksi individu maupun kelompok dengan 

kelompok lain dalam berbagai bentuk aktifitas sosial, ekonomi, politik dan 

budaya.46 Dalam lingkungan masyarakat konflik kerap terjadi akibat dipengaruhi 

oleh perbedaan daripada persamaan.  

Dalam pandangan Corss dan Beac konflik merupakan suatu perbedaan 

diantara individua atau kelompok mengenai nilai, sumber daya dan gagasan. 

Adapun Mullins mengindikatorkan beberapa faktor yang menjadi sumber potensial 

konflik adalah  perbedaan persepsi dan keterbatasan sumberdaya. 

Sejalan denga apa yang disampaikan oleh Mullins terkait factor potensial 

konflik dengan yang terjadi di Kabupaten Enrekang, Kecamatan Maiwa Desa 

Pasang merupakan fakta realiatas yang melahirkan konflik yang terjadi antara 

masyarakat dengan pemerintah terkait hutan lindung dan tanah adat. 

 

1. Perbedaan persepsi 

                                                           
46 Haikmul Ikhwan Afandi, Akar konflik sepanjang zaman, elaborasi pemikiran ibnu khaldun, 

h. 70 
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Konflik tanah adat kerap terjadi di berbagai daerah di Indonesia, seperti yang 

terjadi di Kabupaten Enrekang Sulawesi sealatan, konflik tersebut lahir dari 

perbedaan persepsi masyarakat adat mengenai  hutan lindung dan tanah adat. 

“Dalam penetapan batas hutan lindung yang dilakukan bersam mahasiswa 

Magang Unhas di desapasang dan palakka pada 2019 lalu sebelumnya telah 

meminta izin kepada kepala desa tersebut, dikarenakan tidak mungkin 

penetapan batas tersebut di adakan tanpa izin dari pihak kepala desa, hal 

tersebut di lakukan guna menghindari hal yang tidak di inginkan, penetapan 

bataspun dilakukan dengan mengikuti titik yang menjadi tanda batas hutan 

lindung yang terdapat pada peta yang dikirim oleh pihak dari provensi47” 

 

Berdasarkan wawancara diatas proses penetapan batas hutan lindung  di Desa 

Pasang telah dilakukan sesuai prosedur sebagaimana mestinya. Namun hal tersebut 

menuai berbagai permasalahan yang terjadi akibat batas hutan lindung yang 

ditetapkan oleh pihak kehutanan dan anak magang UNHAS, dimana penetapan 

tersebut mereduksi kawasan adat termasuk sebagian pemukiman sehinggah hal 

tersebut memicu reaksi tidak terima dari masyarakat adat pasang sa pasang. 

”Yatona mettama to kehutanan mai di kampong patentui to batas kawasan 

nalai pira te panggadaranta, uma lollong passapoanta, yamo taen natarimai 

to tau mai na yato te dauo polean balan masiang duangallo mai di lako di tau, 

taemmo ug ana bisa totau mai di kampong mala kaju lako di kabo siba malai 

assele umanna to naala kawasan, na yato kita mai di kampong nakua 

pangadaratta kua wadingki mala kaju lako di kabo yang penting mellakuki 

izinna to pemangkuada  dengan siaratna taenki wading mablu atau di 

dangkanggi, sibawa tananki sule kaju passullena to diala.” 

 

Artinya 

 

                                                           
47 Samsul Bahari(49 tahun), Kepala Seksi Perlindungan Hutan dan Pemberdayaan masyarakat, Dinas 

Kehutanan, Wawancara, Kabupaten Enrekang 17 Februari 2023. 



49 
 

 
 

“Penetapan hutan lindung yang dilakukan oleh dinas kehutanan masuk dalam 

Kawasan tanah adat dan pemukiman warga sehinggah, masyarakat tidak 

terima atas haltersebut dan akan menjadi masalah dikemudian hari bagi 

masyarakat, serta masyarak tidak lagi bisa menebang pohon serta memupuk 

hasil dari kebun masyarakat yang masuk dalam Kawasan hutan lindung. 

Sedangkan, dalam aturan adat Pasang sa pasang masyarakat boleh 

mengambil dan menebang pohon yang ada di Kawasan adat sesuai dengan 

keperluan dan tidak di peruntukan untuk di perjual belikan,atas izin petua 

adat dengan siarat masyarakat yang mengambil pohon tersebut harus 

menanm pohon sebagai ganti dari pohon yang diambil48.” 

 

Dari hasil wawancara oleh petua adat pasang sa pasang dapat dilihat betapa 

pentingya tanah adat bagai masyarakat, terkait dengan pertikaian persoalan antara 

batas hutan lindung dan tanah adat oleh pihak pemerintah dan masyarakat adat 

merupakan persoaalan yang harus diselesaikan, secara tidak langsung adanaya 

pertikaiaan tersebut, pemerintah telah membatasi atau melakukan pelanggaran pada 

masyarakat adat terkait pemanfaatan tanah adat seperti penebangan pohon. bagai 

masyarakat adat pemanfatan kekayaan sumberdaya dalam kawasan tanah adat  di 

perbolehkan untuk kepentingan masyarakat adat yang membutuhkan sesuai dengan 

aturan adat, namun dengan adanya penetapan tapal batas hutan lindung menjadi 

ancaman dalam pemanfatan kawasan tanah adat oleh masyarakat dikarenakan 

sebagaian kawasan yang masuk dalam hutan lindung tersebut tidak bisa lagi di 

kelolah oleh masyarakat seperti pemanfatan pohon untuk pembuatan rumah dan 

pengolahan lahan utuk berkebun. 

                                                           
48 Parissang (Puang Agu 72 tahun), Ketua adat Pasang sa’Pasang  Desa Pasang, Wawancara,  

Kabupaten Enrekang, Tanggal 16 Februari 2023. 
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2. Keterbatasan Sumberdaya 

Perlu diketahui oleh pihak pemerintah terkai batas hutan lindung dan tanah 

adat ialah bahwa hasil alam serta perkebunan dalam tanah adat merupakan suatu 

kebutuhan penting bagi masyarkat adat untuk membangun suatu pemukiman serta 

menjadi lahan perekonomian untuk kelangsungan hidup masyarakat adat, sehinggah 

msayarakat akan selalu merasa di pojokan oleh pemerintah terkait pelarangan 

penebangan pohon serta pengolahan lahan oleh masyarakat adat pasang sa pasang. 

Sesuai yang termaktub dalam Undang – Undang Republik Indonesia nomor 18 

tahun 2013 dimana diketahui bahwah ada beberapa pasal dalam Undang – Undang 

tersebut yang menyangkut aktifitas dalam kawasan yang merupakan suatu tindakan 

pelanggaran seperti pasal 87  ayat (1) huruf c yang berbunyi:  

“Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan atau memiliki 

hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang di ambil atau dipungut 

secara tidak sah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12 huruf m. 

dipidana dengan penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 

(liama) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus 

juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar limaratus juta 

rupiah)”.49 

“Penebangan pohon dalam kawasan hutan secata tidak sah sebagaimana yang 

dimaksud dalam pasal 12 huruf c merupakan penebangan pohon yang dilakukan 

dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan” :  

                                                           
49 Republik Indonesia, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Huatan 

2013, bab X pasal 87. 
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a. 500 (lima ratus) meter dati tepi waduk atau danau 

b. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan dikiri kanan sungai di daerah rawa  

c. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai 

d. 50 (lima puluh) meter dari tepi anak sungai 

e. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang ; dan\atau 

f.  130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari 

tepi pantai. 

Serta dalam pasal 93 ayat 1 huruf c yang berbunyi: 

“Membelih, memasarkan dan atau mengelolah hasil kebun dari perkebunan 

yang berasal dari kegiatan perkebunan didalam Kawasan hutan tanpa izin 

sebagaimana yang dimaksud  dalam pasal 17 ayat (2) huruf e. dipidana dengan 

pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) 

tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar 

limaratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar 

rupiah)”50. 

 

Sebagimana dalam Undang Undang tersebut nampak terlihat bagaimana 

pemerintah mengatur suatu kebijakan terkai hutan lindung, dalam Undang Undang 

tersebut dijelaskan bagaimana aksi penebangan pohon dan pemanfaatan kebun 

dalam kawasan hutan lindung merupakan suatu tindak pelanggaran dan dapat 

dipidanakan, sehinggah hal demikianlah, menjadi salah satu faktor yang memicu 

aksi tidak terima oleh masyarakat adat pasang sa pasang, terkait penetapan tapal 

                                                           
50 Republik Indonesia, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan 

2013, bab X pasal 87. 
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batas hutan lindung yang dimana kita ketahui bahwah penetapan batas hutan lidung 

oleh pemerintah akan menjadi suatu kerugian besar bagi masyarakat adat, 

dikarenakan kawasan hutan lindung tersebut mereduksi sebagian besar kawasan 

adat pasang sa pasang termasuk kebun serta sebagian pemukiman warga, sehinggah 

warga kehilangan sebagian kawasan sama artinya kihilangan sebagian sumberdaya 

alam dan mata pencaharian, pendapatan dan pemanfaatan hasil sumberdaya alam 

tersebut berkurang. 

Konflik yang terjadi di kabupaten Enrekang terkait hutan lindung dan tanah 

adat belum terjadi pada konflik yang melibatkan kekerasan, namun tidak menutup 

kemungkinan konflik tersebut akan merambat pada konflik yang sifatnya kekerasan, 

apabila pemerintah masih bersikuku untuk mempertahankan status sebagian 

kawasan tanah adat sebagai kawasan hutan lindung. 

“Yatona mbeare to’oo tona mettama to pamarentah sibawa to pea magang 

passikkola pole UNHAS  mukkuru ii anggenna to batas hutan lindung, 

jiokanarai manunnung bata kampong,  jadi yato jawan bata lollong masigi 

naalai kawasan, jadi to dikamin na ala yake jadii tijio na ukkuruoo 

mangapamokan kamin to naala kawasan, mbemi kamin lakibawa sapoki, 

manggapa tomi uga umakki na dibaja rendeng pajan taun – taun, na assele 

umara na kambi mausiowa cidi asselena tapi iya patuokan sa sapo.”  

 

Artinya  

“Penetapan hutan lindung oleh pihak pemerintah dan mahasiswa magang 

UNHAS  hanya mengikuti jalan desa lintas dusun, sehinggah rumah di bagian 

atas jalan serta satu masjid masuk dalam kawasan hutan lindung kalau 

penetapan hutan lindung jadi maka bagaimana nasib kami, kami mau 

pindahkan rumah kami kemana, serta bagaimana kebun kami yang pajaknya 

tiap tahun kami bayar, lagian kita mempertahankan hidup dari hasil kebun 
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dan ternak meskipun hasinya tidak seberapa tapi mampu menghidupi kami 

sekeluarga.”51 

 

Dari hasi wawancara ole uwa nilam (Nasir)  kita dapat melihat kebutuhan akan 

sumberdaya merupakan suatu kwajaran  oleh manusia untuk bagaimana 

mempertahan kan hidup serta untuk melanjutkan hidup. Sejalan denga apa yang di 

sampaikan oleh uwa nilam, puang solo juga mengungkapkan : 

 

“Makeki nalesaki tau natuaiki tau, pakkatuotta naala apamo kita ladi potuo. 

Apa ladipake pakandei to pea na baine ke naalai to pakkatuoan, liwa gaja ke 

topolera papadaki, joloki mataunammo te barang di jama mapamula nene – 

nene lattu napabengan to nene anggenna kita iyamo dipake tuo, labi to di 

panggewai daripada mate takkumandeki.” 

 

Artinya  

“Kita diam kita akan di injak, tempat penghidupan kita di ambil apa yang kita 

mau makan, bgaimana kita mau menghidupi anak istri, kita duluan lahir, 

hidup, makan di tempat ini dari hasil cocok tanam dari kebun serta dari hasil 

gembala sapi, sudah bertahun tahun kita tekuni kerja itu mulai dari nenek 

buyut kita yang di wariskan sampai pada kita dan itu yang kita pakai untuk 

bertahan hidup, mending kita melawan ketimbang mati kelaparan.”52 

 

Penetapan sebagian kawasan tanah adat sebagai kawasan hutan lindung 

merupakan suatu polemik dalam masyarakat adat, mempunyai dampak yang besar 

terhadap masyarakat dikarenakan penetapan tersebut minciptakan kehilangan 

sumber daya bagi masyarakat, bagi masyarakat kehilangan sumberdaya maka mata 

                                                           
51 Nasair (Uwa Nilam 43 tahun), Masyarak Adat Pasang sa’Pasang Desa Palakka, 

Wawancara,  Kabupaten Enrekang, Tanggal 8 Februari 2023. 
52 Nurdin (Puang Sollo 56 tahun), Masyarakat Adat Pasang sa’Pasang, Desa Palakka, 

Wawancara, Kabupaten Enrekang, Tanggal 8 Februari 2023. 
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pencaharian dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup akan berkurang, 

bahkan tidak ada. 

  

Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Baqara ayat 205, 

Berbunyi: 

ا  ثبَ ِتْ اقَْدَامَناَ وَانْصُ برََزُوْا لِجَالوُْتَ وَجُنوُْدِهٖ قاَلوُْا رَبَّنآَ افَْرِ وَلَمَّ رْناَ عَلَى الْقَوْمِ غْ عَلَيْناَ صَبْرًا وَّ

 الْكٰفِرِيْنَ   

Terjemahan: 

 “Apabila ia berpaling (meninggalkan kamu atau memerintah), ia berjalan di 

bumi untuk melakukan kerusakan padanya, dan merusak tanaman – tanaman 

dan binanatang ternak, dan Allah tidak menyukai pengrusakan”53 

 

Dalam ayat di atas Quraish Shihab menafsirkan bagaimana penyebaran isu 

negataif dan kebohongan serta melakukan aktifitas yang berakibat kehancuran dan 

kebinasaan masyarakat.54 

Terkati tafsir Quraish Shihab atas ayat Al-Quran, surah Al-Baqara ayat 205 

dimanah Allah tidak menghendaki hambanya untuk melakukan tindakan yang 

merusak dan membinasakan masyarakat, sebagaimana yang dilakukan oleh 

pemerintah kabupaten Enrekang yang mencobah mereduksi kawasan tanah adat 

yang dapat menciptakan kerugian bagi masyarakat adat Pasang Sa’Pasang. 

                                                           
53 Kementerian Agama Ri, Al-Quran dan Terjemahan (Bandung: Diponegoro,2008).h.32 
54 Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran( Jakarta: 

Lentera Hati, 2002 ) Jlid 01, h. 446 
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Kebergantungan terhadap sumberdaya alam, yang ada pada tanah adat akan 

mendorong masyarakat untuk melakukan suatu perlawanan terhadap pemerintah  

yang mencoba menganbil ahli sebagian kawasan tanah adat, hal tersebut yang akan 

membawa persoalan tapal batas antara hutan lindung dan tanah adat kepada konflik 

dalam bentuk kekerasan. 

Konflik pertikal yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat adat, 

mengenai permasalahan tapal batas kawasan adat dan hutan lindung harus segera 

diselesaikan guna menghindari hal – hal yang tidak di inginkan untuk mancapi 

tujuan serta kesejahteraan bersama. 

C.  Penyelesaian Konflik Tanah Adat Desa Pasang 

Penyelesaian konflik adalah suatu konsep dengan menempuh beragam cara 

dalam memecahkan suatu konflik dengan cara melakukan komunikasi yang aktif 

untuk mengidentifikasi motif terjadinya konflik dan melakukan mediasi dengan 

pihak yang berkonflik.55 Dalam suatu konflik dibutuhkan suatu manajen serta upaya 

dalam menyelesaikan suatu konflik sebagai jembatan untuk menemukan jalan 

keluar daripada konflik tersebut seperti berupa kebijakan. 

Berkaitan dengan kebijakan, James E. Anderzon mendifinisikan kebijakan 

publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan – badan aparat dan 

pemerintah.56  

                                                           
55 Baron,dkk,Kekerasan dan Resolusi Konflik, (Jakarta:Kantor Bank Dunia, 2004),h.30. 
56 Subarsono, Analisis Kebijakan Publik (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 2. 
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Dimana dalam defenisi tersebut meperlihatkan bahwah kebijakan lahir dari 

penguasa dalam suatu wilaya atau negara yang di terapkan sebagai hukum untuk 

mengatur kehidupan masyarakat, guna untuk meminimalisir konflik yang terjadi 

dalam masyarakat baik dalam bentuk horizontal maupun vertical untuk mencapai 

tujuan bersama. 

Konflik yang terjadi di Kabupaten Enrekang, Kecamatan Maiwa, Desa Pasang 

terkait tapal batas antara hutan lindung dan tanah adat, di selesaikan dengan atahap 

mediasi antara masyarakat adat dan pihak pemerintah, adapun pihak yang terlibat 

dalam mediasi tersebut antaralain petua adat, pemerintah, kepala desa dan AMAN 

(Aliansi Masyarakat Adat Nusantara). Sebelum sampai pada tahap mediasi, 

masyarakat adat terutama petua adat serta kepala desa melakukan suatu musyawarah 

mufakat untuk mengambil suatu putusan terkait persoalan hutan lindung dan tanah 

adat. 

“yatona allo salasa tijio wattu ketakusala na ratu puanggagus lako di sapo 

sitammuanna mbahasi teo masalah kua manggaparai lalanna teo kua na  bisa 

di papura na nyamanni manattoki. Na danggi to’oo na polean masalah 

mundinna dau. Mane ku kuanni kua doppa di parapai to tau, taodi ii 

sassuratta to jao di batu na mennoong main a di bahas”.57 

 

Artinya ; 

“Kalau tidak salah, pada hari selasa puang Agus (tomatua) datang di rumah 

untuk membahas persoalan mengenai permasalahan tanah adat, untuk 

                                                           
57 Rustan Aryad(45 tahun), Kepala Desa Pasang, Wawancara, Kabupaten Enrekang, Tanggal 

27 April 2023. 
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mencari jalan keluar atas permasalahan tersebut, agar dapat di selesaikan 

supaya tidak ada lagi permasalahan di kemudian hari. Kemudian saya 

katakana kepada puang Agus bahwa nanti kita akan adakan rapat, serta 

memanggil saudara kita yang ada di dusun batu untuk menghadiri rapat untuk 

membahas persoalan mengenai tanah adat”. 

 

Dari hasail wawancara bersama dengan M. Arsyad (kepala Desa Pasang) yang 

merupakan salah satu tokoh, yang berperan dalam menengahi konflik yang terjadi 

dalam kawasan tanah adat terkait persoalan hutan lindung dan tanah adat, memberi 

tawaran agar dilakukan suatu rapat guana untuk mengambil putusan bersama. 

Pengambilan keputusan ( decision making ) menunjuk pada proses yang 

terjadi sampai keputusan itu tercapai. Pengambilan keputusan menyangkut tujuan 

masyarakat, dan dapat pula menyangkut kebijakan – kebijakan untuk mencapai 

tujuan itu. Setiap proses membentuk kebijakan mengambil suatu putusan, yaitu 

memilih beberapa alternatif yang akhirnya ditetapkan sebagai kebijakan58. 

Pengambilan keputusan yang di lakukan oleh masyarakat adat pasang sa 

pasang dilakukan dalam rapat yang di hadiri oleh, pemangku adat, kepala desa, 

tokoh pemuda, dan masyarakat adat. Namun sebelum rapat tersebut di adakan ada 

rapat khusus yang dilakukan oleh pemangku adat. 

“Yatona rapa adat kan jolo sibawa to ada, buda mewa ke jadi ii tohutan 

lindung lalan di tanah adat, jadi kupawwanmi ti mati kua manggaparai pale 

lalanna timati ooo, nakuamo to polebatu I puang Maya kua buda kaju to jolo 

                                                           
58 Meriam Budiarjo, Dasar – Dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2008), h. 

19. 
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lalan di kabo to wading di ala na di pake kabua sapo, jadi ku kuamo pale kua 

manggaparai ke di usulkan kanami pale pengakuan tanah adat teo adatta na  

bisa di ala to kaju tomatua nakuamo to pira kau iyamo tuo di pajadi”59. 

Artinya; 

“Pada saat rapat adat bersama para petua adat, banyak yang menentang 

persoalan hutan lindung yang masuk dalam kawasan adat, kemudian saya 

katakana bagaimana pendapat kalain, kemudian puanggamaya (Arifin) dari 

dusun batu mengemukakan kalau banyak kayu yang ditanam orang dulu yang 

masuka kawasan hutan lindung, yang bisa dipergunakan masyarkat untuk 

membangun rumah. bagaimana kalua kiata usulakan pengakuan tanah adat. 

Agar kita biasa mengolah kayu yang ditanam oleh orang terdahulu”. 

 

Dalam wawancara bersama puang agu (Tomatua) yang menerangkan rapat 

para petua adat yang diadakan di baruga, dimana dalam rapat tersebut para 

pemangku adat sepakat untuk mengajukan pengakuan tanah adat. Hasil rapat oleh 

para pemangku adat inilah yang kemudian dibawa pada rapat yg di gelar di kantor 

Desa Pasang, yang di hadiri oleh pak kepala desa, AMAN ( Assosiasi Masyarakat 

Adat Nusantara ), tokoh masyarakat , tokoh Pemuda dan Sara. Dimana dalam rapat, 

putusan pada rapat para petua adat tersebut di terima oleh peserata rapat. 

Kesepakatan atas putusan tersebut kemudia dibawa dalam rapat mediasi yang 

diadakan di kantor Desa Pasang, yang di hadiri oleh pihak dinas kehutanan 

Kabupaten Enrekang.   

                                                           
59 Parissang ( Puang Agu 72 tahun), Ketua Adat Pasang sa’Pasan Desa Pasang, Wawancara, 

Kabupaten Enrekang, Tanggal 27 April 2023. 
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Dalam rapat mediasi pengajuan permohonan pengakuan tanah adat kemudian 

diajukan oleh puang Agu (tomatua)  kepada pihak yang terkait dalam hal ini dinas 

kehutanan, melalui keputusan tersebut kemudian di serahkan dan ditindak lanjuti 

oleh pemerintah Kabupaten dalam hal ini dinas kehutanan untuk melanjutkan 

ketahap selanjutnya, tahap yang dimaksudkan berupa pembuatan perda atau aturuan 

pasti yang di buat di tingkat pemerintah daerah untuk mendapatkan suatu kebijakan 

mengenai pengakuan hukum secara sah.  

Dalam pengusulan pengakuan tanah adat Pasang sa’pasang untuk 

memperoleh pengakuan hukum daerah tidak lain juga di bantu oleh pihak AMAN 

(Aliansi Masyarakat Adat Nusantara). 

Setelah tahapan penentuan status tanah adat secara hukum yang di lakukan 

oleh pemerintah kini tanah Adat Pasang sa’pasang telah mendapatkan pengakuan 

secara konstitusi melalui peraturan daerah (PERDA) yang berisikan tentang status 

tana adat tersebut serta kebijakan Bupati Kabupaten Enrekang dalam bentuk SK. 
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Gambar 4.2 Surat Keputusan Bupati Kabupaten Enrekang: 

(Sumber: Dokumen Desa Pasang) 
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Sesuai firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10 

َ لَعَلََّكُمْ تَّرُْحَمُوْنَ انَِّمَا الْمُؤْمِنوُْنَ اِخْوَةٌ فَاصَْلِحُوْا بيَْنَ اخََوَيْكُ    ࣖمْ وَاتََّّقوُا اللّٰهَ 

Terjemahnya: 

“Sesungguhnya orang – orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah 

kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwa kepada Allah agar kamu 

mendapat rahmat”.60 

 

Dari ayat tersebut menmerintahkan untuk melakukan perdamaiaan antara dua 

kelompok yang beriman  karena sesungguhnya orang – orang mukmin di himpun 

oleh keimanan, kendati tidak seketurunan  adalah bagaikan saudara seketurunan, 

karena itu wahai orang – orang yang beriman yang tidak terlibat langsung dalam 

pertiakaian kelompok – kelompok  damaikanlah walau pertikaian terjadi antara dua 

saudaramu atau lebih dua orang yang bertikai dan bertakwalah kepada Allah.61 

Dari penjelasan Al – Quran surah Al – Hujurat yang ditafsirka oleh Quraish 

Shihab dapat  disimpulkan bahwa ketika terjadi konflik wajib untuk di selesaikan 

sekalipun kita tidak terlibat langsung dalam unit yang berkonflik namun kita bisa 

menjadi pihak yang ikut serta untuk mendamaikan konflik. Sebgaimana konflik 

yang terjadi di Kabupaten Enrekang, Kec.Maiwa, desa Pasang dimana dalam 

konflik tersebut tidak hanya melibatkan masyarakat adat dan pemerintah saja untuk 

                                                           
60 Kementrian Agama RI, Al – Quran dan Terjemahan (Bandung: Diponegoro,2008).h.516. 
61 Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran(Jakarta : 

Lentera Hati, 2005), h.247. 



62 
 

 
 

menyelesaikan konflik namun juga melibat kan pihak AMAN  sebagai pihak ketiga 

dalam menyelesaikan konflik. 

Pengakuan pemerintah terhadap tanah adat Pasang sa’Pasang bukan hanya 

sampai pada skala kabupaten melainkan sampai skala nasional (pusat). 

“untuk mendapatkan surat keputusan Menteri dan Kehutanan Republik 

Indonesia terkait pengakuan tanah adat Pasang sa’Pasang  yang di ajukan 

oleh Pemangku adat pada tanggal 7 jannuari 2019. Harus ada kejelasan 

mengenai asal usul adat pasang sa’pasang, luas wilayah, petah, serta tradisi 

yang biasa dilakukan. Sehinggah di buatlah tim panitia verivikasi yang terdiri 

dari Kementrian Kehutanan, Kehutanan Propinsi, BPKH, BPSKL, DLH 

Kabupaten, KPH, Akademisi, AMAN, DPMPD,DPMD”.62 

 

Berdasarkan wawancara bersama Jaisa (Persekutuan Perempuan Adat 

Nusantara) sebagai salah satu tim verivikasi sekaligus yang mengawal persoalan 

hutan lindung dan tanah adat untuk mendapat kan pengakuan dari Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, memiliki beberapa data 

yang kemudian dijadikan sebagai dasar untuk mendapat pengakuan seperti,  sejarah 

adat Pasang sa’Pasang, Petah, luas wilayah, tradisi serta situs´- situs bersejarah yang 

ada pada tanah adat. Setelah data – data tersebut di kumpulkan  dan di olah kemudian 

data tersebut di ajukan ke Mentri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik 

Indonesia untuk di tindaklanjuti untuk mendapat pengakuan secara sah dari 

pemerintah. 

                                                           
62 Jaisa (40 tahun), Persekutuan Perempuan Adat Nusantara (AMAN), Wawancara, 

Kabupaten Enrekang, Tanggal 15 Juni 2023. 
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Setelah tahapan yang dilalui untuk mendapat pengakuan dari pihak 

pemerintah dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kini status 

adat Pasang sa’Pasang resmi menjadi tanah adat, terbukti setelah di keluarkanya 

Surat Keputusan oleh Menteri  Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik 

Indonesia. 

 

Gambar 4.3 Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan 

Republik Indonesia 

 

Dengan adanya surat keputusan dari pihak pemerintah baik kabupaten 

maupun pusat, maka status tanah adat Pasang sa’Pasang kini resmi menjadi tanah 

adat, serta persoalan antara tapal batas hutan lindung dan tanah adat tidak lagi jadi 
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permasalahan dan tidak lagi menjadi perdebatan dalam masayarakat adat Pasang 

sa’Pasang.  
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BAB V 

PENUTUP 
 

A. Kesimpulan 

Sesuai dengan uraian hasil pembahasan yang telah disajikan sudah tentu kita 

dapat menarik kesimpulan yang kita ambil pada konflik pemerintah dan masyarakat 

adat terkait hutan lindung dan tanah adat. Adapun kesimpulan tersebut: 

1. Konflik antara masyarakat adat dan pemerintah disebabkan oleh penetapan tapal 

batas antara hutan lindung dan tanah adat, dimana dalam penetapan tersebut 

melahirkan perbedaan persepsi dan keterbatasan sumberdaya alam dalam 

kawasan tanah adat, hal tersebutlah yang kemudian menjadi indikator pemicu 

konflik antara pemerintah dan masyarakat adat. 

2.  Konflik Pemerintah dan Masayarakat Adat terkai hutan lindung dan tanah adat, 

telah mendapat penyelesaian yang terlaksana oleh keterlibatan pihak pemerintah 

dan masyarakat adat dengan damai dalam bentuk mediasi yang mengikut 

sertakan pihak AMAN untuk mencapai suatu keputusan bersama. Hasil dari 

mediasi tersebut mendapatkan pengakuan berupa Surat Keputusan Bupati 

Kabupaten Enrekang dan  Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Republik Indonesia tentang pengakuan tanah adat Pasang sa’Pasang.  

B.  Implikasi 

1. Implikasi Teoritis 

       Secara  teoritis tujuanya adalah bahwa penelitian ini dapat menjadi 

panduan bagi penelitian yang akan datang dan juga memberikan kontribusi untuk 
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pengembangan pengetahuan dan penelitian, terutama untuk Program Studi Ilmu 

Politik. Selain itu diharapkan penelitian ini juga dapat memberikan pemahaman 

lebih lanjut tentang Konflik Pemerintah dan Masyarakat Adat Terhadap Tanah Adat 

Vs Hutan Lindung di Enrekang. 

2. Implikasi Praktis 

Penelitian ini merupakan dedikasi penulis kepada publik secara luas dengan 

harapan dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana suatu permaslahan 

dalam publik kususnya persoalan konflik mengenai Pemerintah dan Masyarakat 

adat Terhadap Tanah Adat Vs Hutan Lindung di Enrekang harus diselesaikan demi 

terciptanya kehidupan yang lebih baik dan itu tidak terlepas dari kebijakan dan 

kepastian hukum dalam ruang pablik yang memungkinkan untuk meminimalisir 

konflik. 
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