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PEDOMAN TRANLITERASI 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa Ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha Ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Z zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad S es (dengan titik di bawah) ص

 Dad D de (dengan titik di bawah) ض

 Ta Ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Za Z zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain „ apostrop terbalik„ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م



 

 

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah , Apostop ء

 Ya Y Ye ئ

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

apapun. Jika ia terletak ditengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda (‟) 

2. Vokal  

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tungggal bahasa 

Arab. Yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai 

berikut: Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

Harakat dan Huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

3. Maddah 

 Maddah atau vocal panjan yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

Traliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah a A ا َ

 Kasrah i I ا َ

 ḍammah u U ا َ

 fatḥah an yā‟ ai a dan i ىَ 

و  َ  ى 

fatḥah dan 

wau au a dan u 



 

 

4. Tā‟ Marbūṭah 

 Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭahyang hidup 

atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya adalah 

[t]. Sedangkan tā’ marbūṭahyang mati atau mendapat harkat sukun 

transliterasinya adalah [h]. 

 Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭahdiikuti oleh kata yang 

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

marbūṭah itu transliterasinya dengan (h). 

5. Syadda (Tasyid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid (  ّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Jika huruf ىber-

tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (  ّ  maka ia ,(ى 

ditransliterasikan seperti huruf maddah menjadi (i). 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (ال 

alif lam ma‟arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah  maupun huruf 

Harkat dan 

Huruf 
Nama Huruf dan Tanda Nama 

 ا َ…I…ى..ا | ...
fatḥahdan alif atau 

yā‟ 
ā a dan garis di atas 

 kasrahanyā‟ i i dan garis di atas ى

 ḍammahdan wau ū u dan garis di atas وى



 

 

qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-).   

7. Hamzah 

Aturan translasi huruf hamzah menjadi opostrop (‟) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

8. Penulisan Kata Arab  

Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia Kata, 

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

sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 

sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara 

transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur‟an (dari al-Qur’ān), alhamdulillah, dan 

munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian 

teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 

9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 

Kata “Allah” yang didahului partake huruf jarr dan huruf lainnya atau 

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

hamzah.  

Adapun tā‟ marbūṭahdi akhir kata yang disandarkan kepadalafẓ al-Jalālah 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, 



 

 

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.  Jika terletak 

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 

kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk  huruf awal dari judul 

referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks 

maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). 
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ABSTRAK 
Nama : Risky Fausia 
Nim : 10200119097 
Judul :Telaah Siyasah Idariyah Terhadap Implementasi Kebijakan Badan 

Pertanahan Nasional Tentang Pemukiman Penduduk Kawasan Hutan 
Lindung Di Kelurahan Tamaona 

 Pokok masalah penelitian ini adalah bagaiamana telaah siyasah idariyah 

terhadap implementasi kebijakan Badan Pertanahan Nasional tentang pemukiman 

penduduk kawasan hutan lindung di kelurahan tamaona? Pokok masalah tersebut 

selanjutnya di-breakdown ke dalam beberapa submasalah penelitian, yaitu: 1) 

Bagaimana Kebijakan Badan Pertahanan Nasional terhadap hutan lindung di 

Kelurahan Tamaona Perspektif Siyasah Idariah? 2) Bagaimana faktor yang 

mempengaruhi implementasi kebijakan Badan Pertanahan Nasional terhadap 

hutan lindung di Kelurahan Tamaona Perpesktiif siyasah idariah? 

Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang 

digunakan adalah: teologis-normatif, padagogis, psikologis, dan sosiologi. 

Adapun    sumber data penelitian  ini adalah   staf Badan Pertanahan Nasional, 

Lurah Tamaona,  Tokoh Masyarakat , dan Tokoh Agama. Selanjutnya, metode 

pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokmentasi, dan 

penulusuran referensi. Lalu, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan 

melalui tiga tahap, yaitu: penyajian data, reduksi data, editing data, analisis data 

dan penarikan kesimpulan. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Implementasi Badan 

Pertanahan Nasional telah melaksanakan proses pemetaan kewilayahan terhadap 

hutan lindung yang berada di tamaonna  mengacu pada SK 362 Tahun 2019, 

begitupun dengan Pandangan siaysah idariyah tentang alur kerja diwan yang 

berhubungan dengan pertanahan utamanya hutan lindung sejalan dengan Badan 

Pertanahan Nasional yang tidak memberikan izin kepada Masyarakat yang ingin 

membangun di kasawan hutan lindung, untuk kemaslahatan hutan lindung maka 

dibuat aturan yang sesuai dengan aturan Allah swt untuk menjaga ciptaannya. 2) 

Namun yang menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan kebijakan 

pemetaan yang dilakukan oleh BPN yaitu masih ada masyarakat yang 

membangun di wilayah hutan lindung yang tidak taat administrasi, hal ini 

diperkuat dengan Masyarakat yang membangun tanpa sepengatahuan Badan 

Pertanahan Nasional, sehingga BPN mengambil tindakan alih fungsi lahan.  

 Implikasi dalam penelitian ini adalah: 1) Mempercepat proses pemetaann 

wilayah hutan lindung sesuai dengan SK 362 dan Memberikan sosialisasi 

pemahaman tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan lindung  di kelurahan 

tamaona agar manusia lebih memahami tentang ciptaan Allah Swt, sehingga 

terciptanya masyarakat adil makmur. 2) Menerapkan sanksi bagi masyarakat agar 

tidak lagi membangun di wilayah hutan lindung dengan demikian hutan lindung 

dapat dilestarikan dan bermanfaat secara terus menerus bagi makhluk hidup yang  

ada disekitarnya.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sumber daya alam diciptakan oleh Allah SWT untuk dimanfaatkan oleh 

umat manusia, agar dapat mempertahankan hidupnya dan menikmati kehidupan 

dunia.
1
 Tanah mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. 

sebab tanah dapat digunakan oleh masyarakat dalam melakukan berbagai macam 

kegiatan, seperti sebagai tempat tinggal, bercocok tanam, tempat untuk 

mendirikan usaha dan lain sebagainya. Maka dari itu setiap orang memerlukan 

tanah tidak hanya pada masa hidupnya, tetapi meninggalpun masih butuh tanah.  

Peraturan tentang pertanahan di Indonesia sendiri terdapat pada Undang-

Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, undang-undang ini mulai 

berlaku di seluruh wilayah tanah air semenjak diundangkan, pada tanggal 24 

september 1960. Namun pelaksanaan tersebut dilakukan secara bertahap, hal ini 

karena masing-masing daerah di Indonesia ini masih banyak berlaku hukum tanah 

adat yang kadang-kadang justru masih sangat dominan. Maka dari itu pelaksanaan 

UUPA harus masih dilakukan dengan hati-hati,
2
 agar hukum tentang tanah adat 

tersebut tidak hilang sama sekali, padahal masih dapat digunakan. Dengan di 

undangkannya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) pada tanggal tersebut, 

sejak itu pada tanggal 24 september tercatat sebagai salah satu tonggak yang 

penting dalam sejarah perkembangan agraria/pertanahan di Indonesia pada 

umumnya dan pembaharuan hukum agraria/hukum tanah di Indonesia pada 

khususnya. 

                                                           
1
Daniati, Hisbullah, Tinjaun Hukum Islam Terhadap Peran Pemerintah Dalam 

Pendayagunaan Minyak Bumi, Jurnal Siyasatuna, 2 no. 1 Januari 2021. h:55 

2
Republik Indonesia, Undang-Undang  Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria 
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Hak-hak atas tanah di masa sekarang mempunyai peranan penting dalam 

kehidupan   manusia, mulai dari permasalahan jumlah penduduk yang semakin 

hari semakin banyak kian menambah membuat pentingnya kedudukan akan tanah 

dalam kehidupan manusia. Begitupun padatnya jumlah penduduk yang tidak 

diimbangi dengan pertambahan luas wilayah bumi menyebabkan banyaknya 

konflik-konflik agraria yang terjadi pada masyarakat. Kondisi ini kian di perparah 

dengan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya akta tanah yang 

menyebabkan munculnya berbagai kasus sengketa tanah. 

Dalam pengelolaan lingkungan yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, 

pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum, lebih 

menonjolkan negara-pemerintah sebagai pemegang hak atau wewenang sekaligus 

pelaksana yang bertanggung jawab, akan tetapi dalam melaksanakannya 

masyarakat tidak bisa dipinggirkan.
3
 Isu lingkungan yang menjadi perhatian 

seluruh negara-negara di dunia harusnya disikapi dengan kesadaran kolektif 

tentang pentingnya menjaga lingkungan. Untuk mewujudkan hal tersebut 

pemerintah berperan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan 

badan usaha untuk menjaga lingkungan dalam setiap aktifitas masing masing.
4
 

Permasalahan tanah yang terjadi di Indonesia bukan hanya kurangnya 

kesadaran masyarakat tentang akta tanah tapi masih banyaknya masyarakat belum 

memahami cara pembuatan akta tanah tersebut. Semakin bertambahnya jumlah 

penduduk diiringi dengan pemikiran manusia yang semakin berkembang pula, 

maka berkembang pulalah sistem dan tata cara manusia dalam menentukan 

sikapnya terhadap tanah. Hal ini jelas menunjukan bahwa kehidupan manusia 

                                                           
3
Syahra Munadiah, M. Gazali Suyuti, dan Abdul Wahid Haddade, Pengelolaan Wisata 

Permandian Air Panas Lejja Dan Dampaknya Terhadap Lingkungan Dan Perekonomian 

Masyarakat, Jurnal Siyasatuna Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah, 2 no. 2 (Mei 2021), h: 475. 

4
Hidayat.Ashar, Kurniati, Tinjauan Siyasah Syar‟iyyah Terhadap Upaya Perlindungan 

Sungai Parangkeke Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai, Jurnal Siyasatuna, 3 no. 2 (Mei 

2022), h: 435. 
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semakin meningkat bahkan dapat dinyatakan bahwa tidak ada aktivitas yang 

dilakukan manusia yang tidak berkaitan dengan tanah. Salah satu diantara 

masalah pertanahan yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat adalah 

persoalan hak atas tanah. Dimana akta tanah menjadi sangat penting dalam 

persoalan hak atas tanah. Banyaknya kasus yang berhubungan dengan tanah 

terjadi akibat kurangnya kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya 

kepemilikan akta tanah.  

Berdasarkan uraian di atas bahwa kesadaran hukum dan pemahaman 

masyarakat tentang akta tanah   merupakan salah satu faktor penting untuk 

tertibnya administrasi terkait dengan hak  atas tanah, maka dari itu kesadaran 

masyarakat perlu ditanamkan pada seluruh warga negara. setiap individu memiliki 

hak dan kedudukan yang sama di hadapan hukum, tanpa adanya diskriminasi 

berdasarkan latar belakang sosial.
5
 Untuk mewujudkan masyarakat yang sadar 

hukum perlu adanya usaha agar hukum tersebut    diketahui, dimengerti, ditaati, 

dan dihargai.  Apabila hal tersebut sudah tertanam, maka kesadaran masyarakat 

untuk memiliki terhadap hukum akan menjiwai sikap-sikap dan perilaku 

masyarakat. Negara   Indonesia   telah   menjamin hak dan kewajiban warga 

negara terhadap sebidang tanah sebagaimana tertera dalama Undang-Undang 

Pokok Agraria No 5 Tahun 1960.  Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 

Tahun 1960 pasal 4 ayat 1 yang berbunyi: “Atas dasar hak menguasai dari negara 

sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas 

permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai 

oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain 

serta badan hukum “Dipertegas oleh pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Pokok 

                                                           
5
Andi Zalika Nidasoliah dan Rahmiati “Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Distabilitas 

Netral pada Pemilihan Gubernur di Kota Makassar Perspektif Siyasah Syar‟iyyah” Jurnal 

Siyasatuna Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah, Volume 2, Nomor 1 (Januari 2021):h.15. 
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Agraria No 5 Tahun 1960 yang berbunyi: “Tiap-tiap warga negara Indonesia,  

baik laki-laki  maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk 

memperoleh sesuatu hak atas tanah serta    untuk   mendapatkan  manfaat dan 

hasilnya baik bagi diri sendiri  maupun keluarganya” 

Serta kewajiban warga negara Indonesia terkait dengan agraria yang diatur 

dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomot 5 Tahun 1960 pasal 15 yang 

berbunyi: “memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah 

kerusakannya adalah kewajiban   tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang 

mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak 

yang ekonomis lemah”. Dari penjelasan tersebut, sudah jelas bahwa erat kaitannya 

antara tanah dan warga Negara Indonesia oleh karena itu menjadi sangat penting 

bagi warga negara Indonesia untuk mempunyai bukti otentik atas bidang-bidang 

tanah yang mereka tinggali. 

Untuk itu masyarakat haruslah memiliki pengetahuan tentang pentingnya 

sertifikat tanah agar tidak ada lagi sengketa tanah yang terjadi, begitupun dengan 

dinas pertanah haruslah mensosialisasikan mengenai pentingnya sertifikat tanah 

itu. Permasalahan yang terjadi mengenai tanah itu akan hilang apabila masyarakat 

sudah paham mengenai tanah dan sudah semestinya pemerintah itu membantu 

masyarakat dalam pengurusan tanah.  

Banyaknya permasalahan yang berhubungan dengan tanah itu karna dalam 

pengelolaan dan administrasi persoalan tanah, maka dari itu hadir lembaga yang 

dibentuk langsung oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 tahun 

1988 yang bertugas membantu presiden dalam mengelola dan mengembangkan 

administrasi per tanahan, baik berdasarkan UUPA maupun peraturan perundang-

undangan lain yang meliputi pengaturan penggunaan, penguasaan dan pemilikan 

tanah, penguasaan hak-hak tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah dan lain-lain 
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yang berkaitan dengan masalah pertanahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan 

oleh Presiden
6
. 

Tugas pokok badan pertanahan nasional yaitu untuk membantu Presiden 

dalam mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan baik berdasarkan 

Undang-Undang Pokok Agraria maupun peraturan perundang-undangan lain yang 

meliputi pengaturan, penggunaan, penguasaan dan kepemilikan tanah dan lain-

lain yang berkaitan dengan masalah pertanahan berdasarkan kebijakan yang 

ditetapkan oleh Presiden. Tujuan dari pembangunan bidang pertanahan adalah 

untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dalam rangka mencapai 

tujuan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata baik 

material maupun secara spiritual berdasarkan Pancasila. 

Hutan lindung yang ada pada Indonesia terdapat berbagai fungsi penting 

untuk menjaga ekosistem dan biodiversity dunia, Indonesia berada pada peringkat 

ke 8 sebagai hutan terluas.
7
 Berdasarkan peraturan perundangan diantaranya yaitu, 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 1, hutan lindung didefinisikan 

sebagai Kawasan hutan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai 

perlindungan sistem pertahanan kehidupan dalam mengatur tata air, mencegah 

banjir, mengendalikan erosi, mencegah intuisi air laut dan memelihara kesuburan 

tanah. Hutan lindung sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup, maka dari itu 

hutan lindung harus dijaga dan dirawat agar tidak merugikan berbagai makhluk 

hidup. 

Pemanfaatan hutan lindung juga di atur pada Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 1999 dan Peraturuan Presiden Nomor 34 Tahun 2002, bahwa bentuk 

                                                           
6
Meita Johan Oe, “Tugas Dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional Dalam Pendaftaran 

Tanah”, Studi Magister Hukum Program Pasca Sarjana 10, no. 1 (2015): h. 62. 

7
https://dataindonesia.id/agribisnis-kehutanan/detail/indonesia-masuk-daftar-negara-

dengan-hutan-terluas-di-dunia. 
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pemanafatan hutan lindung terbatas pada pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa 

lingkungan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu (HHBK). Pemanfaatan 

kawasam pada hutan lindung dapat berupa budidaya tanaman obat, perlebahan, 

penangkaran. Begitupun pemanfaatan jasa lingkungan adalah bentuk usaha yang 

memanfaatkan segala bentuk dari hutan lindung tanpa merusak lingkungan seperti 

ekowisata, wisata oleh raga tentangan, pemanfaatan air dan perdanganan karbon. 

Pemanfaatan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, peningkatan 

kesejahteraan dan kesadaran masyarakat yang berada di wilayah hutan tentang 

fungsi kelestarian hutan lindung. 

Hutan lindung yang berada di kabupaten gowa dimanfaatkan oleh 

masyarakat, namun masyarakat memanfaatkan hutan lindung juga sebagai tempat 

tinggal. Berbagai aturan yang mengatur tentang hutan lindung dalam 

memanfaatkan hutan lindung tidak ada yang mengatur tentang hutan lindung bisa 

dijadikan sebagai tempat tinggal masyarakat. Sebagian besar penduduk kelurahan 

tamaona memanfaatkan hutan lindung sebagai tempat tinggal, hal ini tidak sesuai 

dengan Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2002 mengenai bentuk pemanfaatan 

hutan lindung tidak untuk dijadikan sebagai tempat tinggal. 

Tanah sangat berarti bagi kehidupan manusia mulai dari bercocok tanam 

sampai bertempat tinggal pun harus membutuhkan tanah, namun pemanfaatan 

tanahpun harus diatur oleh negara. Permasalahan hutan lindung harus diatur oleh 

negara karena hutan lindung sangat penting bagi setiap manusia. Akan tetapi 

kenyataan di lapangan masyarakat memanfaatkan hutan lindung sebagai tempat 

tinggal, walaupun masyarakat memanfaatkan hutan lindung juga sebagai wadah 

untuk menanam berbagai macam jenis tumbuhan untuk melestarikan hutan. Hal 

ini menjadi permasalahan utama antara hutan lindung dan tempat tinggal 

masyarakat. 



7 
 

 

Hutan lindung dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang memeiliki 

kepentingan untuk bertahan hidup, hal ini menjadi tugas penting bagi Badan 

Pertanahan Nasional karena lembaga tersebut yang bertanggung jawab terhadap 

permasalahan hutan lindung dan tempat tinggal masyaralat kelurahan tamaona. 

Dengan begitu Badan Pertanahan Nasional dan masyarakat harus saling 

bekerja sama yang menyangkut persoalan tanah, berdasarkan uraian latar 

belakang masalah diatas maka penulis tertarik meneliti tentang Telaah Siyasah 

Idariah Terhadap Implementasi Kebijakan Badan Pertanahan Nasional 

Tentang Pemukiman Penduduk Kawasan Hutan Lindung Kelurahan 

Tamaona. 

B.  Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Agar penyusun skripsi lebih terfokus, maka pembahasan dan isi skripsi ini 

dipandang perlu untuk membatasi atau ruang lingkup yang ingin diteliti dalam 

penulisan skripsi ini adalah: 

a. Siyasah  Idariah 

b. Implementasi kebijakan 

c. Badan Pertanahan Nasional 

d. Kawasan Hutan Lindung 

2. Deskripsi Fokus 

Agar pembaca nantinya lebih memahami secara jelas masalah yang 

dimaksud untuk menghindari perbedaan pendapat kata yang mengandung 

pengertian lebih dari satu, maka peneliti memberikan batasan pengertian yang 

dianggap perlu dalam judul tersebut.  
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a. Siyasah Idariah 

Idariyah diambil dalam bahasay arab dan dalam bentuk Masdar adara-

asy-syay’ayudiru-idariyah yang memiliki makna tentang mengontrol dan 

melaksanakan sesuatul. Secara terminology berbagai ahli menyebut siaysah 

idariyah sebagai hukum administrasi (al-ahkam al-iadariyah).
8
 Siyasah idariah 

bertujuan untuk pengetahuan diri seseorang mengenai apa yang ada pada haknya 

dan untuk kewajibannya. 

b. Implementasi kebijakan 

Kebijakan itu ialah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang 

diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu 

sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang 

untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan
9
, dalam hal ini 

setiap tujuan harus memiliki arah yang di usul oleh individu ataupun kelompok 

dalam sebuah lingkungan tertentu untuk mencapai tujuan yang menjadi sasaran 

yang diinginkan.  

c. Badan Pertanahan Nasional 

Badan Pertanahan Nasional (disingkat BPN) adalah lembaga pemerintah 

nonkementerian di Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas 

pemerintahan di bidang Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
10

 

 

 

                                                           
8
Imam al-Mawardi, Ahkam sulthaniyah, sistem pemerintahan khalifah Islam, (Jakarta: 

Qisthi press, 2017), h. 213. 

9
Tony Mirza, “Jurnal Pemerintahan Dan Politik Global Volume”, Studi Pemerintahan 4, 

no. 2 (2019): h. 84. 

10
Republik Indonsia, Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan 

pertanahan Nasional 
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d. Kawasan Hutan Lindung 

Hutan lindung didefinisikan sebagai kawasan hutan lindung yang 

mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem pertahanan kegihupan 

dalam mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intuisi 

air laut dan memelihara kesuburan tanah.
11

 

C.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penelitian ini akan 

mempermasalahkan bagaimana telaah siyasah idariah terhadap implementasi 

Kebijakkan Badan Bertanahan Nasional tentang pemukiman penduduk kawasan 

hutan lindung di Kelurahan Tamaona?. Dari masalah pokok ini dianalisis secara 

teoritis dan empiris kedalam beberapa sub masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi Kebijakan Badan Pertahanan Nasional terhadap 

hutan lindung di Kelurahan Tamaona perspektif siyasah idariah? 

2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan 

Badan Pertanahan Nasional terhadap hutan lindung di Kelurahan Tamaona 

perspektif siyasah idariah? 

D. Kajian Pustaka 

1. Maria S.W. Sumardjono, dkk, dalam bukunya “Mediasi Sengketa Tanah, 

Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) di Bidang 

Pertanahan” mengatakan bahwa keberadaan mediasi sebagai salah satu 

bentuk mekanisme penyelesaian sengketa alternatif (Alternative Dispute 

Resolution/ ADR) bukan suatu hal yang asing, karena cara penyelesaian 

konflik itu merupakan bagian dari norma sosial yang hidup, atau paling 

tidak, pernah hidup dalam masyarakat.
12

 Perbeadaan pada penelitian yang 

                                                           
11

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan 

12
Maria S.W Sumardjono, Mediasi Sengketa Tanah, Potensi Penerapan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa (ADR) di Bidang Pertanahan (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2008),h. 

9.  
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dilakukan penulis adalah sengkata tanah pada hutan lindung yang tidak 

boleh dijadikan sebagai tempat tinggal. 

2. Fatma Ulfatun Najicha dalam jurnalnya “Dampak Kebijakan Alih Fungsi 

Kawasan Hutan Lindung Menjadi Areal Pertambangan Berakibat Pada 

Degradasi Hutan” penelitian ini membahas tentang hutan lindung yang di 

jadikan sebagai area pertambangan dengan memiliki dampak degradasi 

hutan.
13

 Perbeadaan dari penelitian ini adalah area hutan lindung dijadikan 

sebagai tempat tinggal masyarakat. 

3. Kurniawan Tudjuka dalam jurnalnya “Keanekaragaman Jenis Tumbuhan 

Obat Pada Kawasan Hutan Lindung di Desa Tindolo Kecamatan Pamona 

Tenggara Kabupaten Poso” dalam penelitian ini membahas tentaang 

pemanfaatan hutan lindung sebagai tumbuhan obat.
14

 Perbedaan dari 

peneleitian yang dilakukan oleh penulis mengenai hutan lindung 

dimanafaatkan sebagai tempat tinggal masyarakat. 

4. Kiki Dwi Anugrah dalam jurnalnya “Keanekaragaman Spesies Burung di 

Hutan Lindung Register 25 Pematang Tanggang Kabupaten Tanggamius 

Lampung” dalam penelitian ini membahas tentang hutan lindung dengan 

keanekaragaman spesies burung di Pematang Tanggaerang.
15

 Perbedaan 

dari penelitian yang di gunakan oleh penulis bahwa masyarakat 

memanfaatkan hutan lindung tidak hanya untuk bercocok tanam dan 

menjaga hutan namun memanfaatkan sebagai tempat tinggal.  

                                                           
13

Fatma Ulfatun Najicha, “Dampak Kebijakan Alih Fungsi Kawasan Hutan Lindung 

Menjadi Areal Pertambangan Berakbiat Pada Degradasi Hutan” Jurnal Social Studies (2021): h. 4.  

14
Kurniawan Tudjuka, “Keanekaragaman Jenis Tumbuhan Obat pda Kawasan Hutan 

Lindung di Desa Tindoli Kecamatan Pamona Tenggara Kabupaten Poso” Jurnal Warta Rimba 2, 

no. 1 (2014): h. 112. 

15
Kiki Dwi Anugrah, “Keanekaragaman Spesies Burung di Hutan Lindung Register 25 

Pematang Tanggang Kabupaten Tanggamius Lampung” Jurnal Sylva Lestari 5, no. 1 (2017): 

h.106.  
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5. Christine Wulandari dalam tulisannya “Modal Sosial Masyarakat dalam 

Mendukung Pengembangan Ekowisata di Hutan Lindung” yang 

membahas tentang modal bagi masyarakat yang memanfaatkan hutan 

lindung sebagai ekowisaata.
16

 Perbeadaan dalam penelitian ini adalah 

hutan lindung dimanfaatkan sebagai tempat tinggal yang seharusnya 

dimanfaatkan untuk melestarikan hutan lindung. 

Perbedaan dari penelitian ini yaitu pada kebijakan Badan Pertanahan 

Nasional dengan melihat dari pandangan Siyasah Idariyah dan juga implementasi 

Badan Pertanahan Nasional terhadap masyarakat Kabupaten Gowa. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan dan 

memperoleh gambaran dari yang dirumuskan, Adapun tujuan penelitian sebagai 

berikut: 

a. Untuk mengetahui implementasi kebijakan Badan Pertanahan Nasional 

terhadap hutan lindung di Kelurahan Tamoana perspektif Siyasah  Idariah. 

b. Untuk memahami faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan 

Badan Pertanahan perspektif Siyasah  idariah di Kelurahan Tamaona  

2. Kegunaan Penelitia 

a. Kegunaan Teoritis 

1. Dari hasil penelitian dapat bermanfaat dalam perkembangan ilmu 

pengetahuan terkhusus pada Hukum Tata Negara mengenai implementasi 

kebijakan Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Gowa 

2. Dapat menjadi referensi terhadap pemerintah dan masyarakat dalam 

urusan tanah di Kabupaten Gowa. 

                                                           
16

Christine Wulandari, “Modal Sosial Masyarakat dalam Mendukung Pengembangan 

Ekowisata di Hutan Lindung” Jurnal Hutan Tropis 7, no. 3 (2019): h. 235. 
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b. Kegunaan Praktis 

1. Memberikan informasi seluruh pihak akan pentingnya mengetahui aturan 

negara dalam Kebijakan Badan Pertanahan Nasional. 

2. Memberikan gambaran kepada masyarakat tentang implementasi yang 

dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional.
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Siyasah Idariah  

1. Pengertian Siyasah Idariah 

Idariyah diambil dalam bahasa arab dan dalam bentuk Masdar adara-asy-

syay’ayudiru-idariyah yang memiliki makna tentang mengontrol dan 

melaksanakan sesuatul. Secara terminology berbagai ahli menyebut siaysah 

idariyah sebagai hukum administrasi (al-ahkam al-iadariyah).
1
 

Secara harfiyah, fikih mengandung arti tahu, paham, dan mengerti. Dalam 

arti ini digunakan secara khusus dalam bidang hukum agama atau yurisprudensi 

Islam (menurut Ibnu al-Mandzur dalam Lisan al-'Arab). Menurut istilah, fikih 

adalah ilmu atau pengetahuan tentang hukum-hukum syaria't, yang bersifat 

amaliah (praktis), yang digali dari dalil-dalilnya yang terperinci. 

Pada prinsipnya inti dari siyasah syar‟iyyah adalah menciptakan 

kesejahteraan bagi masyarakat demi terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa.
2
 

Dalam Siyāsah Idāriyah, untuk mengukur kualitas pelayanan dapat diambil dari 

kualitas kepentingan pelayanan itu sendiri. Untuk merealisasikan 

kebaikan/kesempurnaan dalam melaksanakan pelayanan administrasi terdapat tiga 

indikator yaitu “sederhana dalam peraturan, cepat dalam pelayanan, profesional 

dalam penanganan”. 

Dalam al-Quran tidak terdapat kata idariyah. Namun bisa didapatkan 

dengan kata yang menyerupai sepertia kata tudirunnaha dan kata tadiru. Dalam 

al-Mu’jam al-Mufahras, dibawah kata “dawr” telah dikemukakan dalam jumlah 

                                                           
1
Imam al-Mawardi, Ahkam sulthaniyah, sistem pemerintahan khalifah Islam, (Jakarta: 

Qisthi press, 2017), h. 213. 

2
Indo Esse dan Lomba Sultan. “Sistem Pemerintahan Kerajaan Wajo di Desa Tosora 

Abad XV-XVII Perspektif Siyasah Syar‟iyyah.” Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah 

Syar‟iyyah 2, no. 1 (2021): 100. 
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ayat yang mencakup kata pecahan dari fi’il tsulasi “dara” begitu pula setelh 

menafsir kitab-kitab indeks hadist, dapat disimpulkan bahwa kata al-Idariyah 

tidak terdapat dalam satu hadits pun dari banyaknya hadist Rasulullah Saw, 

hampir semua kitab meyebutkan dengan kata “dawr” dan semua pecahannya dari 

kata tersebut tetapi tidak satupun kata “idariyah”, maka dari itu menegaskan 

bahwa istilah terserbut baru di gunakan pada era modern ini
3
.  

Siyasah  Idariyah yang artinya administrasi negara jika dikonversi 

kedalam sistem hukum Indonesia, Administrasi negara itu memiliki pengertian 

segala proses dalam rangkaian pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua 

orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha untuk mencapai sebuah 

tujuan yang telah ditetapkan. Administrasi Negara dalam Syariat Islam bertujuan 

untuk melindungi harta, gama, jiwa, keturunan dan kehormatan melalui 

pendataan
4
. 

Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan yaitu untuk mewujudkan 

kemaslahatan manusia dan juga untuk memenuhi segala kebutuhan manusia. 

Apabila dipahami dari penggunaan istilah Siyasah Idariyah yaitu nama satu ilmu 

yang membahas masalah-masalah administrasi pemerintahan dalam arti luas, 

karena di dalam Idariyah itulah dicantumkan sekumpulan prinsip-prinsip 

pengaturan dibidang administrasi oleh penguasa di dalam pemerintahan suatu 

negara. 

Sistem pemerintahan dari suatu negara memiliki keunikannya masing-

masing yang ikut dipengaruhi oleh tradisi memilih pemimpin. 
5
Islam kaitannya 

                                                           
3
Movh. Badrut Taman, “Impementasi Pasal 10 Huruf G PP No. 17 Tahun 2018 tentang 

Kecamatan Persepktif Siyasah Idariyah (Studi Kecamatan Mayang Kabupaten Jember)” skripsi, 

(jember: fakultas syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2022), h. 30-31. 

4
Muhammad Iqbal,” Fiqih Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam, (Cet; I; 

Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 177. 

5
Andi Nur Mayapada dan Nila Sastrawati, “Golput dan Kewajiban Memilih Pemimpin  
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antara pemimpin (khalifahan) dengan masyarakat sangat membutuhkan yang 

namanya sebuah peraturan. Adanya peraturan merupakan bentuk dari sebuah tata 

pemerintahan untuk kemaslahatan rakyat dalam mengelola Negara. Allah swt 

memberikan petunjuk dalam hal memutuskan hukum atau menghukum manusia 

dengan apa yang telah ia perintahkan dan turunkan dalam al-Quran. 
6
Dimana 

administrasi negara (Siyasah Idariyah) pada masanya dikonstruksikan sebagai 

sistem dana landasan serta garis kebijakan semua orang Islam. 

1. Kepemilikan Tanah Dalam Islam 

Dalam ruang lingkup hukum Islam khususnya cabang Siyasah Idariyah, 

hukum pertanahan dalam Islam ini dapat diarikan sebagai hukum islam yang 

berhubungan dengan tanah dan kaitannya dengan hak kepemilikan, pengelolaan, 

dan pendistribusian tanah. Dalam perspektif islam, semua yang ada di langit dan 

bumi, termasuk tanah hakikatnya adalah milik Allah swt. Semata, sebagaimana 

dalam firman Allah dalam surah QS. An-Nur (24): 42, yaitu:
7
 

مَصٰيْدُ 
ْ
ٰ ال ى الِلّه

َ
رْضِٰۚ وَاٰل

َ
ا
ْ
مٰيٰتٰ وَال كُ السَّ

ْ
ٰ مُل ه  وَلِلّٰ

Terjemahnya: 

Milik Allahlah kerajaan langit dan bumi dan hanya kepada Allahlah 

kembalinya (seluruh makhluk). 

Surah An-Nur (24): 42 menjelaskan tentang pemilik hakiki dari segala 

sesuatu itu adalah Allah SWT saja. Kemudia Allah SWT adalah pemilik yang 

hakiki memberikan daya untuk manusia menggunakan sebagai milik Allah SWT 

dan juga manusia tak memiliki hak kecuali memanfaatkaannya melalui ridho 

Allah SWT.  

                                                                                                                                                               
dalam Islam”, Jurnal Siyasatuna Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah, 1, no.3 (2020), h. 422. 

6
Fatmawati dan Lomba Sultan “Telaah Siyasah Syar‟iyyah Atas Sengketa Tanah” Jurnal  

Siyasatuna Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah,  1, no. 2, (2020):h. 284. 

7
Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Q.S An-Nūr 

:42) 
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Urusan pertanahan diluar dari hukum Allah SWT itu diharamkan oleh-

Nya, sebagaimana dalam QS. Al-Khaf (18): 26, yaitu:
8
  

نْ دُوْنٰ  ىُمْ م ٰ
َ
سْمٰعِْۗ مَا ل

َ
ةْصٰرْ ةٰهٖ وَا

َ
رْضِٰۗ ا

َ
ا
ْ
مٰيٰتٰ وَال هٗ غَيْبُ السَّ

َ
بٰثُيْا ِۚ ل

َ
مُ ةٰمَا ل

َ
عْل
َ
ُ ا هٖ مٰنْ قُلٰ الِلّه

ي  ِۗ  لٰ
حَدًا وَّ

َ
مٰهٖٖٓ ا

ْ
ا يُشْرٰكُ فٰيْ حُك

َ
 وَل

Terjemahnya 

Katakanlah, “Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal (di 

gua). Milik-Nya semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah 

terang penglihatan-Nya dan alangkah tajam pendengaran-Nya. Tidak ada 

seorang pelindung pun bagi mereka selain Dia dan Dia tidak mengambil 

seorang pun menjadi sekutu-Nya dalam menetapkan keputusan.” 

Seorang dapat memanfaaatkan sebidang tanah yang diduga kosong atau 

tidak dimiliki oleh seseorang kurang lebih 3 tahun, akan tetapi jika suatu hari ada 

orang yang bisa membuktikan bahwa betul orang tersebut itu merupakan pemnilk 

tanah tersebut, maka bisa dilakukan penyelesain terhadap masalah tersebut.  

2. Penyelesain Sengketa Tanah Melalui Tahkim dalam Hukum Islam 

Penyelesaian sengketa dalam hukum islam ada berbagai macam cara, salah 

satunya melalui Arbitase. Arbitase adalah berlindungnya dua pihak yang 

bersengketa kepada orang yang mereka sepakati dan setujui serta rela menerima 

keputusanya untuk menyelesaikan persengketaan mereka, atau dapat 

didefenisikan juga sebagai pelindung dua pihak yang bersengketa kepada orang 

yang mereka tunjuk (sebagai penengah) untuk memutuskan/ meneyelesaikan 

perselisihan yang terjadi di antara mereka.
9
 

Dalam pandangan Siyasah  Idariah, arbitrase biasa disebut juga dengan 

istilah Tahkim. Tahkim diarikan untuk menjadikan seseorang sebagai penengah 

dalam suatu kasus sengketa. Tahkim bersrti pengangkatan sebagai pihak ketiga 

untuk kedua belah pihak yang bersengketa dan untuk mendamaikan kedua belah 

pihak yang berselisih. Secara terminologi menurut Salam Madzku Tahkim 

                                                           
8
Kementian Agama Republik Indonesia ―Al-Qur‟an dan Terjemahannya. 

9
Ensiklopedia, Hukum Islam (Cet. V; Jakarta: PT. Icthiar Baru Van Houve), h.157. 
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merupakan pengangkatan seorang ataupun untuk menjadi wasit sebagai juru 

damai oleh kedua belah pihak yang sedang bersengketa untuk menyelesaikan 

kasus mereka dalam perselesihan secara damai.
10

  

Penyelesaian sengketa pertanahan juga memungkinkan menggunakan 

metode tahkim atau arbitrase ini. Bahkan dengan pertimbangan biaya dan 

kebaikan metode ini sangat dianjurkan. Undang-undang No. 30 Tahun 1999 

Arbitase dan Alternative penyelesaian sengketa mengatur penyelesaian sengketa 

atau berbeda pendapat antar pihak dalam suatu hubungan hukum yang telah 

mengadakan perjanjian Arbitase yang secara tegas menyatakan bahwa semua 

sengketa atau beda pendapat yang timbul dari hubungan hukum tersebut akan 

diselesaikan dengan cara Arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa. 

B. Implementasi Pengertian Kebijakan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kebijakan adalah 

rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam 

pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak
11

. Kebijakan 

diartikan sebagai kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan. Rangkaian konsep dan 

asas yang mencapai garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu 

pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi 

dan sebagainya).  

Istilah kebijakan lazim digunakan dalam kaitannya atau kegiatan 

pemerintah serta perilaku Negara pada umumnya dan kebijakan tersebut  

dituangkan kedalam berbagai bentuk peraturan. Kebijakan adalah suatu bentuk 

yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku 

untuk memecahkan suatu masalah. Kebijakan di bagi menjadi dua yaitu 

                                                           
10

Mardani, Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), 

h.78. 
11

Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) di akses pada 10 Agustus 



18 
 

 

kebijakann substantif dan prosedural. kebijakan substansi yaitu apa yang harus 

dikerjakan oleh pemerintah, sedangkan kebijakaan prosedural yaitu siapa dan 

bagaimana kebijakan tersebut diselenggarakan.
12

 

 Kebijakan (policy) hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan (wisdom) 

karena kebijaksanaan merupakan aturan yang sudah ditetapkan sesuai situasi dan 

kondisi setempat oleh person pejabat yang berwenang. Untuk itu definisi 

kebijakan public adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah karena akan 

menjadi upaya dalam memecahkan dan mencegah terjadinya keburukan dan 

menjadi inovasi dalam terjadinya kebaikan dengan cara terbaik. 

 Kebijakan merupakan upaya untuk memahami dan mengartikan apa yang 

dilakukan, apa yang menyebabkan atau yang mempengaruhinya, apa pengaruh 

dan dampak dari kebijakan public tersebut. Pendapat lain yang dikemukakan oleh 

irfan islami dan edy sutrisno bahwa kebijakan mempunyai beberapa implikasi, 

yaitu:  

a.  Bahwa kebijakann public itu dalam bentuk perdanya berupa tindakan-

tindakan dari pemerintah.   

b. Kebijakann public itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakann 

dalam bentuk nyata,  

c. Bahwa kebijakan publik itu, baik untuk melakukan sesuatu mempunyai dan 

dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu,  

d. Bahwa kebijakann public itu harus senantiasa di tujukan bagi kepentingan 

seluruh anggota masyarakat.
13

  

Kebijakan dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan: 

                                                           
12

Abdul Wahab Solichin, Analisis Kebijakan dari formulasi ke penyusunan model-model 

implementasi kebijakan public (PT Bumi Aksara: Jakarta,2022), h.28 
13

Deddy mulyadi, studi kebijaan public dan pelayanan public, (Bandung: Alfabet, 2016), 

h.15. 
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1. Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk 

pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang 

menjadi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutaan. 

2. Kebijakan pelaksanaan adalah kebijkan yang menjabarkan kebijakan 

umum. tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksaan suatu udang-

undang. 

3. Kebijakan teknis, adalah kebijakan operasional yang berada dibawah 

kebijakann pelaksanaan.
14

 

C. Tugas dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional  

1. Tugas Badan Pertanahan Nasional 

Menurut Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 dijelaskan bahwa 

Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan dipimpin oleh 

Kepala Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas 

pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. 

 Tugas dari Badan Pertanahan Nasional adalah membantu Presiden dalam 

mengelola dan mengembangkan Administrasi Pertanahan baik berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 maupun peraturan perundang-undangan 

lain yang meliputi pengaturan, penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah, 

penetapan hak-hak atas tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah dan lain-lain 

yang berkaitan dengan masalah pertanahan berdasarkan kebijaksanaan yang 

ditetapkan oleh Presiden. 

Dalam melaksanakan tugas tersebut BPN menyelenggarakan fungsi sebagai 

berikut:  

                                                           
14

Deddy mulyadi, studi kebijakan public dan pelayanan publik, h. 38 
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a. Merumuskan kebijaksanaan dan perencanaan penguasaan dan penggunaan 

tanah  

b. Merumuskan kebijaksanaan dan perencanaan pengaturan pemilik tanah 

dengan prinsip-prinsip bahwa tanah mempunyai fungsi sosial sebagaimana 

diatur dalam UUPA 

c. Merencanakan pengukuran dan pemetaan serta pendaftaran tanah dalam upaya 

memberikan kepastian hukum di bidang pertanahan; 

d. Melaksanakan pengurusan hak-hak atas tanah dalam rangka memelihara tertib 

administrasi di bidang pertanahan; 

Maka dari itu melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang 

pertanahan serta pendidikan dan latihan tenaga-tenaga yang diperlukan di bidang 

administrasi pertanahan. 

Selain dari pada itu pendaftaran tanah juga diselenggarakan oleh Badan 

Pertanahan Nasional yaitu Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bidang 

tugasnya meliputi bidang pertanahan. Kantor Pertanahan merupakan unit kerja 

Badan Nasional di wilayah kabupaten atau kotamadya, yang melakukan 

pendaftaran tanah. Dalam melaksanakan tugasnya, BPN yaitu Pejabat umum yang 

diberi kewenangan untuk mendaftarkan hak-hak atas tanah. 

Peralihan hak tidak dibuat di hadapan kepala desa secara di bawah tangan 

tetapi harus dibuat dihadapan seseorang pejabat pembuat akta tanah, yang 

diangkat oleh Kepala BPN RI. Di mana untuk suatu daerah kecamatan dapat 

diangkat seorang pejabat pembuat akta tanah sementara, maka camat yang 

mengepalai wilayah kecamatan tersebut untuk sementara ditunjuk karena 

jabatannya sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS). 

Ketentuan tentang kewajiban pembuatan akta, peralihan hak di hadapan 

Pejabat Pembuat Akta Tanah itu terdapat dalam Pasal 19 Peraturan Permerintah 
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No. 24 Tahun 1997 yang berbunyi: “Setiap perjanjian yang bermaksud 

memindahkan hak atas tanah, memberikan suatu hak baru atas tanah, 

menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai 

tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan di hadapan 

pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam peraturan ini 

disebut pejabat).” 

Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) adalah 

sebagai berikut:  

1. Jual-beli; 

2. Tukar-menukar;   

3. Hibah; 

4. Pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng);  

5. Pembagian Hak Bersama;  

6. Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik;  

7. Pemberian Hak Tanggungan;  

8. Pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan 

Pasal (21 dan 30) UUPA menyebutkan bahwa dalam membuat akta harus 

diteliti lebih dulu, apakah si penjual betul-betul orang yang berhak atas tanah itu 

ataukah si pembeli tergolong orang yang berhak juga atas tanah tersebut. Sebelum 

Pejabat, membuat akta peralihan hak atas tanah harus diperlihatkan lebih dulu 

sertipikat tanah yang bersangkutan, bila tanah itu telah didaftarkan atau dibukukan 

dalam buku tanah pada kantor agraria seksi pendaftaran tanah, maka sebagai 

pengganti sertifikat tanah harus dibuatkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah 

(SKPT) dari Kantor Agraria setempat, bahwa tanah itu belum mempunyai 
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sertifikat atau sertifikat sementara.
15

 Akta harus ditandatangani oleh semua pihak 

pejabat dan saksi-saksi. 

Undang-Undang Pokok Agraria tidak memberikan penjelasan mengenai 

apa yang dimaksud jual beli tanah. Jual beli yang mengakibatkan beralihnya hak 

atas tanah dari penjual kepada pemilik itu termasuk hukum agraria atau hukum 

tanah. Maka pengertian jual beli tanah sekarang diartikan sebagai perbuatan 

hukum yang berupa penyerahan hak milik oleh penjual kepada pembeli yang ada 

pada saat itu juga penyerahan harganya kepada penjual, sehingga potensi masalah 

merupakan suatu kondisi yang dapat timbul dan mengakibatkan 

permasalahan/konflik manakala ada pihak-pihak yang mempunyai kepentingan 

merasa dirugikan. Dalam hal ini pihak yang merasa dirugikan akan mengambil 

langkah-langkah pengaduan baik melalui tindakan atau jalur hukum maupun non 

hukum. 

Konflik pertanahan sekarang ini semakin banyak terjadi di berbagai 

tempat dan cenderung mengarah pada jenis konflik yang bersifat destruktif. 

Timbulnya sengketa tanah adalah bermula dari pengaduan salah satu pihak 

(orang/badan hukum) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah 

baik terhadap status tanah maupun kepemilikannya. 

2. Fungsi Badan Pertanahan Nasional 

Fungsi Kantor Pertanahan dalam menyelenggarakan tugas yang 

merupakan organ BPN yang digugus depan di tiap kabupaten dan kota di seluruh 

Indonesia, Kantor Pertanahan mempunyai fungsi sebagai berikut:  

a. Penyusunan rencana, program, dan penganggaran dalam rangka pelaksanaan 

tugas pertanahan;  

b. Pelayanan, perizinan, dan rekomendasi di bidang pertanahan;  

                                                           
15

Republik Indonesia Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar 

Agraria 
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c. Pelaksanaan survei, pengukuran, dan pemetaan dasar, pengukuran, dan 

pemetaan bidang, pembukuan tanah, pemetaan tematik, dan survei potensi 

tanah;   

d. Pelaksanaan penatagunaan tanah, landreform, konsolidasi tanah, dan penataan 

wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan, dan wilayah tertentu;  

e. Pengusulan dan pelaksanaan pemetaan hak tanah, pendaftaran hak atas tanah, 

pemeliharaan data pertanahan dan administrasi tanah aset pemerintah;   

f. Pelaksanaan pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah negara, tanah 

terlantar dan tanah kritis, peningkatan partisipasi dan pemberdayaan 

masyarakat;   

g. Penanganan konflik, sengketa, dan perkara pertanahan;   

h. Pengkoordinasian pemangku kepentingan pengguna tanah; 

i. Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan;  

j. Pemberian penerangan dan informasi pertanahan kepada masyarakat, 

pemeritah dan swasta; 

k. Pengkoordinasian penelitian dan pengembangan;   

l. Pengkoordinasian pengembangan sumberdaya manusia pertanahan;  

m. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, 

perundang-undangan serta pelayanan 

Kantor Pertanahan yang pada dasarnya sebagai instansi vertikal dari 

Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam agenda nasionalnya telah merancang 

agendanya Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia memiliki 11 agenda 

kebijakan yaitu : 

a. Membangun kepercayaan masyara kat pada Badan Pertanahan Nasional.  

b. Meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pendaftaran, serta sertipikasi tanah 

secara menyeluruh di seluruh indonesia.  
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c. Memastikan penguatan hak-hak rakyat atas tanah (land tenureship). 

d. Menyelesaikan persoalan pertanahan di daerah-daerah korban bencana alam 

dan daerah-daerah konflik.  

e. Menangani dan menyelesaikan perkara, masalah, sengketa, dan konflik 

pertanahan di seluruh Indonesia secara sistematis. 

f. Membangun Sistem Informasi Pertanahan Nasional (SIMTANAS), dan sistem 

pengamanan dokumen pertanahan di seluruh indonesia.  

g. Menangani masalah KKN serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan 

masyarakat.  

h. Membangun data base pemilikan dan penguasaan tanah skala besar.  

i. Melaksanakan secara konsisten semua peraturan perundang-undangan 

pertanahan yang telah ditetapkan.  

j. Menata kelembagaan Badan Pertanahan Nasional.  

k. Mengembangkan dan memperbarui politik, hukum dan kebijakan pertanahan 

Berdasarkan uraian di atas fungsi Badan Pertanahan Nasional 

melaksanakan Undang-Undang Pokok Agraria didalam mengelola atau 

mengadministrasikan hak-hak tanah menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.  

Berkaitan dengn tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional sebagai 

salah satu unsur organisasi pemerintah yang mengatur pertanahan di indonesia 

sebagai bagian dari penyelenggara negara. Sebagai negara hukum hal yang paling 

mendasar bagi penyelenggara pemerintahan adalah azas legalitas, artinya setiap 

tindakan penyelenggara negara atau pemerintahan harus berdasarkan hukum atau 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Meskipun azas legalitas mengandung kelemahan bukan berarti dapat 

dinafikan begitu saja dengan bermacam alasan tindakan penyelenggara negara 
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boleh melanggar prinsip-prinsip negara hukum. Dengan kata lain setiap tindakan 

penyelenggara negara atau pemerintah harus mempunyai dasar legitimasi, atau 

kewenangan yang diberikan undangundang. Dengan demikian substansi atau inti 

dari azas legalitas menurut P. Nicolai adalah wewenang, yakni kemampuan untuk 

melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu (Het vermogen tot het verrichten 

van bepaalde rechtshandelingen). 

Dalam negara hukum terkenal prinsip bahwa tidak ada kewenangan tanpa 

pertanggung jawaban (there is no authority without responsibility). Pemegang 

tanggung jawab kekuasaan pemerintahan dalam sebuah negara Islam disebut 

sebagai amir, yang kedudukannya setara dengan presiden atau perdana menteri. 

Sehingga dibutuhkan sosok pemimpin berkualitas yang mampu 

menyelenggarakan pemerintahan dengan baik dan mengayomi masyarakat
16

 

3. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPN Dalam Pendaftaran Tanah 

Aturan yang disebut sebagai hak-hak penguasaan atas tanah. Penguasaan 

tersebut dapat digunakan dalam arti fisik dan juga yuridis. Begitupun dengan 

aspek privat dan aspek public. Dalam bentuk formal kewenangan pemerintah 

untuk mengatur bidang pertanahan sebagai konsekuensi dari pasal 33 ayat (3) 

Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan 

alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi 

sebesar-besar kemakmuran rakyat, sedangkan secara substantial, kewenagan 

pemerintah dalam mengatur bidang pertanhan terutama dalam hal lalu lintas 

tanah.
17

 

                                                           
16

 A. Indraewati dan Rahmiati, “Golongan Putih dalam Pemilihan Umum di Indonesia  

Perspektif Siyasah Syar‟iyyah”, Siyasatuna 2, no.3 (2021), h. 531. 
17

Yusrizal, Muhammad. "Perlindungan hukum pemegang hak atas tanah dalam 

pengadaan tanah untuk kepentingan umum." De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 1 (2017): 

115. 
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Berdasar pada ketentuan pasal 2 ayat (2) UUPA yakni dalam hal 

kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, 

persediaan dan pemeliharaan tanah termasuk menentukan dan mengatur 

hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan dengan perbuatan-

perbuatan hukum yang mengenai tanah. Pengaturan dalam hal hubungan-

hubungan hukum dalam pemberian dan penetapan hak-hak atas tanah jelas adalah 

merupakan wewanang negara yang dilaksanakan oleh pemerintah (menurut 

peraturan perundang-undangann pengemban wewenang tersebut adalah Badan 

Pertanahan Nasional Indonesia) dengan prosedur yang ditentukan dalam peraturan 

purundang-undangan.
18

 

Secara tegas kewenangan pemberian atau penetapan hak atas tanah hanya 

dapat dilakukan oleh negara melalui pemerintah (dalam hal ini dilakukan oleh 

Lembaga Pemerintah Non Kementerian Badan Pertanahan Nasional RI), untuk itu 

pemberian jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah bagi rakyat 

seluruhnya merupakan salah satu tujuan pokok UUPA yang sudah tidak bisa di 

tawarlagi, sehingga undang-undang menugaskan kepada pemerintah untuk 

mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah indonesia yang bersifat 

rechtscadaster yang bertujuan untuk menjamin kepastiaan hukum dan kepastian 

haknya. Dengan demikian diberikan kewenangan kepada pemegang hak atas 

tanah untuk memanfaatkan tanah tersebut sesuai dengan peruntukannya.  

Namun pada kenyataannya, hingga saat ini pelaksanaan pendaftaran tanah 

belum dapat diwujudkan secara menyeluruh. Oleh karena itulah tugas dari Badan 

Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk mengelola dan mengembangkan 

Administrasi Pertanahan baik berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 1960 

tentang UUPA maupun peraturan perundang-undangan lain yang meliputi 

                                                           
18

Sari, Ni Luh Ariningsih. "Konsep hak menguasai negara terhadap tanah dalam hukum 

tanah (uupa) dan konstitusi." Ganec Swara 15, no. 1 (2021): 991-998. 



27 
 

 

pengaturan, penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah, pemberian hak-hak 

atas tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah dan lain-lain yang berkaitan dengan 

masalah pertanahan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Presiden.
19

 

Kantor pertanahan adalah unit kerja (Instansi vertikal) badan pertanahan 

nasional di wilayah kabupaten atau kota, yang salah satu tugasnya melakukan 

pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah. 

Kewenangan kantor pertanahan berada di bawah dan bertanggung-jawab kepada 

kepala badan pertanahan nasional melalui kepala kantor wilayah badan pertanahan 

nasional dan dipimpin oleh seorang kepala kantor.
20

 

Fungsi kantor pertanahan dalam menyelenggarakan tugas, kantor 

pertanahan mempunyai fungsi untuk penyusunan rencana, program, dan 

penganggaran dalam rangka pelaksanaan tugas pertanahan, pelayanan, perizinan, 

dan rekomendasi di bidang pertanahan, pelaksanaan survei, pengukuran, dan 

pemetaan dasar, pengukuran dan pemetaan bidang, pembukuan tanah, pemetaan 

tematik, dan survei potensi tanah, pelaksanaan penatagunaan tanah, landreform, 

konsolidasi tanah, dan penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan, 

dan wilayah tertentu, pengusulan dan pelaksanaan pemetaan hak tanah, 

pendaftaran hak atas tanah, pemeliharaan data pertanahan dan menginventarisir 

tanah-tanah aset pemerintah, pelaksanaan pengendalian pertanahan, pengelolaan 

tanah negara, tanah terlantar dan tanah kritis, peningkatan partisipasi dan 

pemberdayaan masyarakat, penanganan konflik, sengketa, dan perkara 

pertanahan, pengkoordinasian pemangku kepentingan pengguna tanah, 

pengelolaan sistem informasi manajemen pertanahan, pemberian penerangan dan 
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informasi pertanahan kepada masyarakat, pemerintah dan swasta, 

pengkoordinasian penelitian dan pengembangan, Pengkoordinasian 

pengembangan sumber daya manusia pertanahan, dan pelaksanaan urusan tata 

usaha, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, serta pelayanan.
21

 

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 24 tentang Pendaftaran 

Tanah, yang dimaksud dengan pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang 

dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, 

meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta 

pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai 

bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda 

bukti haknya bagi bidang- bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas 

satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. 

Tugas untuk melakukan pendaftaran tanah, pada prinsipnya dibebankan 

kepada pemerintah dan para pemilik hak atas tanah yang mempunyai kewajiban 

untuk mendaftarkan hak atas tanahnya, karena keberhasilan pelaksanaan 

pendaftaran tanah sangat tergantung pada peranan masyarakat dan pemerintah itu 

sendiri. Dalam sistem hukum tanah nasional, UUPA sebagai peraturan dasar yang 

di implementasikan melalui peraturan pelaksanaannya, diantaranya Peraturan 

Pemerintah R.I. Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah BPN 

mempunyai kedudukan yang sangat strategis dan menentukan, bukan saja hanya 

sekedar sebagai pelaksana ketentuan pasal 19 UUPA, tetapi lebih dari itu ia 

menjadi tulang punggung yang mendukung berjalannya administrasi pertanahan 

dan hukum pertanahan di negara indonesia. 
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Tanah merupakan obyek yang berbeda dengan bidang-bidang lain, karena 

di bidang pertanahan kepastian hukum belum cukup terjamin dengan hanya 

tersedianya hukum yang tertulis saja. Selain kepastian mengenai hukumnya, 

dalam kasus-kasus konkrit diperlukan juga adanya kepastian mengenai data fisik 

tanahnya, yaitu mengenai letaknya, batas-batasnya, luasnya, bangunan, tanaman 

yang ada diatasnya dan data yuridis haknya, yaitu mengenai status haknya apa, 

siapa pemegang haknya, ada atau tidak adanya hak pihak lain semuanya itu untuk 

kepastian perbuatan hukum yang dilakukan dan ketepatan penyelesaian nya jika 

terjadi sengketa. Kepastian mengenai hal-hal tersebut, dalam masyarakat dapat 

diperoleh melalui penyelenggaraan pendaftaran tanah, yang disebut”legal 

cadaster”atau ”rechts cadaster”, yang bertujuan untuk menjamin kepastian 

hukum.
22

 

Pendaftaran tanah sangat penting bagi pemegang hak atas tanah, demi 

terjaminnya kepastian hukum hak atas tanah yang bersangkutan, sehingga dengan 

mudah dapat mengetahui status atau kedudukan hukum tanah tersebut, 

pendaftaran tanah dimaksud adalah dengan meminta kepada kantor pertanahan 

agar tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh seseorang atau badan hukum dicatat 

Identitasnya di kantor pertanahan dan kepada pemegang hak yang sah diberikan 

sertipikat tanah. Terkait dengan itu, maka dalam penjelasan Pasal 19 ayat (1) 

UUPA, menyatakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah 

diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah republik indonesia. 

Pendaftaran hak atas tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 

24 Tahun 1997 tersebut, dapat dilaksanakan melalui dua cara, yaitu:  

                                                           
22

Oe, Meita Djohan. "Tugas dan fungsi badan pertanahan nasional dalam pendaftaran 

tanah." Pranata Hukum 10, no. 1 (2015): 26777. 



30 
 

 

1. Secara Sistematik, yaitu pendaftaran hak atas tanah yang dilakukan atas 

semua bidang tanah (massal) yang meliputi wilayah satu desa/kelurahan 

atau sebagiannya yang pelaksanaannya atas prakarsa pemerintah;   

2. Secara Sporadik, yaitu pendaftaran mengenai bidang tanah tertentu atas 

permintaan pemegang atau penerima hak yang bersangkutan secara 

individual atau massal, dengan cara mengajukan permohonan hak ke 

kantor pertanahan. 

Pasal 11 Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah, pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi dua jenis kegiatan 

yaitu:  

1. Pendaftaran tanah untuk pertama kali (initial registration);  

2. Pemeliharaan data pendaftaran tanah.
23

 

Hal-hal yang diatur dalam ketentuan Pasal 103 ayat (2) Peraturan Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, 

dapat menjadi salah satu sumber data bagi pemeliharaan data pendaftaran hak atas 

tanah dan oleh karena itu wajib dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan 

dasar yang kuat untuk pendaftaran peralihan hak yang bersangkutan. Hasil akhir 

dari proses pendaftaran tanah tersebut, kemudian diterbitkan sertifikat hak atas 

tanah yang berisi data fisik dan data yuridis. Dengan diterbitkannya sertifikat hak 

atas tanah, maka subyek hak dan obyek haknya menjadi nyata. 
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D. Hutan Lindung 

 1. Pengertian Hutan Lindung 

Hutan Lindung merupakan hutan yang dijadikan sebagai tempat untuk 

menjaga keteratan air dan tanah, merawat tanah agar tidak menimbulkan erosi dan 

juga untuk mengontrol iklim berdungsi untuk mencegah penemaran udara baik 

karbon dioksida (CO2) maupun karbon monoksida (O2). Hutan lindung sangatlah 

dilindungi dari kerusakan, penebangan pohon yang terdapat pada lereng dan bibir 

pantai.
24

 

Menurut undang-undang nomor 41 tahun 1999 pasal 1 angka 8 berbunyi 

“hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki tujuan pokok sebagai 

perlindungan sistem untuk menyanga kehidupan dalam mengatur tata air, 

mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intuisi air laut dan, memelihara 

kesuburan tanah”.
25

 Keberadaan hutan lindung sangat penting untuk menunjang 

kelangsungan hidup manusia yang bertujuan untuk melindungi sistem penyangga 

kehidupan. 

Keberadaan hutan lindung yang telah di tetapkan oleh pemerintah untuk 

dilindungi sebagai bentuk untuk menjaga fungsi ekologisnya, utamanya yang 

berhubungan dengan tata air dan kesuburan tanah tetap berjalan dan dinikmati 

segala manfaatanya oleh masayarakat yang berada sekitar hutan lindung. 

Menetapkan kawasan hutan lindung bisa berada pada lokasi yang tidak 

mesti jauh dari hutan produksi, hutan adat, hutan rakyat atau daerah perbatasan 

pemukiman dan perkotaan. Bentuk pengelolaan hutan lindung bisa dilakukan oleh 

berbagai pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah ataupun komunitas 

seperti masyarakat adat. 
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Hubungan antara hutan lindung dan kawasan lindung kerap kali dianggap 

sama, namun perbedaan yang mencolok dalam hal ini yaitu hutan lindung bisa 

masuk dalam kawasan lindung tidak sebaliknya, namun kawasan lindung bisa 

mencakup hutan konservasi dan jenis kawasan lainnya.
26

 

2. Kriteria Penetapan Hutan Lindung 

Kriteria dan tata cara penetapan hutan lindung berlandaskan pada Surat 

Keputusan (SK) Mentri Pertanian Nomor 837/Kpts/Um/11/1980 pada tanggal 24 

November 1980. Dalam penetapan hutan lindung faktor yang dieperhatikan dan 

diperhitungkan adalah lereng lapangan, jenis tanah menerutu kepekaannya 

terhadap erosi dan intensitas hujan dari wilayah yang bersangkutan pada 

sekitarnya.  

Penetapan hutan lindung perlu dalam suatu wilayah, maka nilai dari 

jumlah faktor dijumlahka apabila masing-masing dikalikan dengan nilai timbang 

sesuai dengan besarnya pengaruh relatif terhadap erosi. Nilai timbangan yaitu 

untuk lereng lapangan sebesar 20, jenis tanah sebesar 15 dan intesitas hujan 

sebesar 10.
27

 

 

Kelas Lereng Tingkat Kelerengan Keterangan Skor 

1 0% - 8% Datar 20 

2 8% - 15% Landai 40 

3 15% - 25% Agak Curam 60 

4 25% - 40% Curam 80 

5 >40% Sangat Curam 100 

Tabel 2.1. Ketentuan Lereng Lapangan 
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 Faktor kedua adalah dengan melihat kepekaan terhadap erosi, tanah dibagi 

ke dalam kelompok sebagai berikut: 

 

Kelas Tanah Jenis Tanah Keterangan Skor 

1 
Aluvial, Tanah Glei 

Planasol Hidromorf 

Kelabu, Literita Air 

Tanah 

Tidak peka 
15 

2 
Latosol Agak Peka 

30 

3 
Brown Forsit Soil, 

Non Calcis Brown, 

Maditeran 

Kurang Peka 
45 

4 
Andosol, Laterit, 

Grumosol, Podsol, 

Podsolik 

Peka 
60 

5 
Regosol, Litosol, 

Organosol, Renzina 

Sangat Peka 
75 

Tabel 2.2. Ketentuan Kepekaan Terhadap Erosi 

 Faktor ketiga yaitu intensitas cahaya, rata-rata curah hujan dalam mm 

setahun dibagi dengan rata-rata jumlah hari hujan dalam setahun, dibagi dalam 

kelompok sebagai berikut: 

Kelas Intesitas 

Hujan 

Intesitas Hujan 

(mm/hari hujan) 

Keterangan Skor 

1 <13,6 Sangat Rendah 10 

2 13,6 – 20,7 Rendah 20 

3 20,7 – 27,7 Sedang 30 

4 27,7 – 34,8 Tinggi 40 

5 <34,8 Sangat Tinggi 50 
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Tabel 2.3. Ketentuan Intesitas Hujan 

 Pemerintah mengatur kriteria tersebut untuk menetapkan kawasan sebagai 

kawasan hutan lindung melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, kriteria penetapan hutan lindung 

yaitu dengan memenuhi syarat sebagai berikut:
28

 

a. Kawasan hutan dengan faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan 

masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai nilai 175 atau 

lebih. 

b. Kawasan hutan yang memiliki lereng lapangan 40% atau lebih. 

c. Kawasan hutan yang berada pada ketinggian 2.000 meter atau lebih diatas 

permukan laut. 

d. Kawasan hutan mempunyai tanah sangat peka terhadap erosi dengan lereng 

lapangan lebih dari 15%. 

e. Kawasan hutan yang memiliki daerah serapan air 

f. Kawasan hutan yang memiliki daerah perlindungan pantai. 

 3. Pemanfaatan dan Alih Fungsi Hutan Lindung 

 Konservasi lahan merupakan perubahan fungsi sebagian atau keseluruhan 

kawasan lahan dari fungsinya semula, seperti dalam hal yang direncanakan 

menjadi fungsi lain yang berdampak negatif terhadap lingkungn dan potensi lahan 

itu sendiri. 

 Konservasi lahan dapat juga diartikan sebagai perubahan sebagai 

kegunaan lain yang disebabkan oleh faktor yang ditinjau dari garis besarnya 

meliputi kondisi alih fungsi hutan lindung di beberapa daerah pada saat ini 

semakin banyak mengkhawatirkan terhadap kondisi ekologi dan ekosistem 

sekitarnya, terkhusus pada daerah pegunungan yang lahan hutan lindung dijadikan 
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sebagai lahan pertanian, perkebunan atau beralih fungsi menjadi perumahan 

masyarakat yang dilegalkan oleh pemerintah daerah, pemerintah  pusat atau pun 

bentuk dalam penyerobotan karena faktor dari tingkat penduduk tinggi.
29

 

 Permohonan alih fungsi hutan lindung mengacu pada pasal 19 undang-

undang nomor 41 tahun 1999, menyebutkan bahwa:
30

 

1. Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh pemerintah 

dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu. 

2. Perubahan peruntukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai sangat 

stategis, ditetapkan oleh pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan 

Rakyat (DPR). 

         Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 6 tentang Konservasi Sumber 

Data Alam Hayati dan Ekosistemnya, sistem penyangga kehidupan adalah suatu 

proses alami dari berbagai aspek hayati dan non-hayati untuk menjamin 

keberlangsungan kehidupan makhluk hidup. 

 Pemanfaatan hutan lindung bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat utamanya masyarkat di sekitar hutan. Namun pemanfaatan hutan 

lindung harus melalui jalur perizinan degan tetap memperhatikan tentang 

kelestarian hutan agar tidak berdampak pada kelangsungan ekosistem. 

 Memanfaatkan hutan lindung diatur dalam pasal 26 undang-undang 

kehutanan dan pasal 23 peraturan pemerintah nomor 6 Tahun 2007 tentang tata 

hutan dan penyusun rencanaa pengelolaan serta pemanfaatan hutan. Sebagai 

berikut: 
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1. Pasal 26 ayat 1 Pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan 

kawasaan, pemanfaatan jasa lingkungan dan pemungutan hasil hutan bukan 

kayu. 

2. Pasal 26 ayat 2 Pemanfaatan hutan lindung dapat dilakukan melalui 

pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa 

lingkungan dan izin usaha pemungutan hasil hutan kayu.
31

 

 Pemanfaatan hutan lindung tidak untuk dijadikan sebagai tempat tinggal, 

hal ini dapat berakibat pada hutan lindung ketika dimanfaatkan tanpa berdasar 

pada aturan yang telah dibuat dan dampak dari pemanfaatan tersebut merugikan 

kelestarian hutan. 

 Masyarakat yang memanfaatkan hutan lindung sebagai tempat tinggal, 

merupakan bentuk perusakan terhadap lingkungan hidup,terjadinya penebangan 

hutan lindung secara liar mengakibatkan banjir  

 4. Pengelolaan Hutan Lindung 

 Landasan hukum dalam mengelola hutan lindung di Indonesia adalah 

sebagai berikut: 

a. Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33 Ayat (3). 

b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber 

Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. 

c. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. 

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup. 

e. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang. 

f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2002 
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tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta 

Pemanfaatan Hutan. 

h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata 

Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan. 

i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2004 tentang 

Perencanaan Kehutanan. 

j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 tentang 

Perlindungan Hutan. 

k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 

Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 

l. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan 

Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). 

m. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 6/Menhut-II/2010 tentang Norma, 

Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan 

Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP). 

 Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, pengelolaan hutaan di 

indonesia termasuk dalam hutan lindung tercantum pada pasal 21 yaitu: 

1. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan. 

2. Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan. 

3. Rehabilitasi dan reklamasi hutan. 

4. Perlindungan hutan konservasi alam 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan 

field research deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan peneliti 

secara langsung dilapangan dengan melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang 

mengetahui dan memahami atau terlibat secara langsung terhadap penelitian 

mengenai Implementasi Badan Pertanahan Nasional terhadapa hutan lindung dan 

tempat tinggal masyarakat Kelurahan Tamaona,  

2. Lokasi penelitian  

Lokasi penelitian akan difokuskan pada Badan Pertanahan Nasional 

(BPN), Kabupaten Gowa karena peneliti ingin mengamati implementasi kebijakan 

dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengenai penduduk yang bertempat 

tinggal di kawasan hutan lindung dan relevansi persoalan tempat tinggal 

penduduk mengenai kejelasan hak nya berdasarkan Undang-undang. 

B. Pendekatan Penelitian 

Adapun pendekatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah, 

Menggunakan: 

1. Pendekatan Normatif (syar’i), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan 

menggunakan tolak ukur agama seperti Al-qur‟an, hadist, serta kaidah fiqh 

dan ushul fiqh, sebagai suatu pembenaran dan pemberi norma terhadap 

masalah yang menjadi permasalahan, sehingga diperoleh kesimpulan 

selaras atau tidaknya hal itu dengan ketentuan syari‟at1. 
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2. Pendekatan Yuridis Empiris, yaitu pendekatan yang digunakan untuk 

mengkaji masalah Bagaimana tinjauan siyasah syariah terhadap, 

penelitian mengenai telaah siyasah idariah terhadap implementasi 

kebijakan badan pertanahan nasional tentang pemukiman penduduk 

kawasan hutan lindung Kelurahan Tamaona. 

C. Sumber Data 

Untuk memperoleh data yang terkait dalam membangun penelitian, maka 

dibutuhkan sumber data yaitu: 

1. Data Primer adalah data yang dihimpun secara langsung melalui 

wawancara dengan beberapa informan dan diolah sendiri oleh lembaga 

bersangkutan untuk dimanfaatkan. Data primer dapat berbentuk opini 

subjek secara individu atau kelompok, dan hasil observasi terhadap 

karakteristik benda (fisik), kejadian, kegiatan dan hasil suatu pengujian 

tertentu.  

Adapun yang akan menjadi informan yang akan diwawancarai oleh 

peneliti yaitu dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel Informan 

No. Jabatan Informan Keterangan 

1. Kepala Dinas Badan Pertanahan 

Nasional 

1 Orang 

3.  Korsub Londreform dan Pemberdayaan  

Tanah Masyarakat 

1 Orang 

4.  Kepala Lurah Tamaona 1 Orang 

5.  Tokoh Masyarakat 2 Orang  

2. Data sekunder, adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung 

melalui, buku, jurnal, media perantara (dihasilkan pihak lain) atau 
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digunakan oleh lembaga lainnya yang bukan merupakan pengolahnya, 

tetapi dapat dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu.  

D.  Metode Pengumupulan Data 

  Teknik pengumpulan data yang dilakukakn penelitian  ini antara lain 

adalah: 

1. Observasi Metode atau cara menganalisis dan mengadakan pencatatan 

secara sistematis mengenal tingkah laku dengan melihat atau mengamati 

individu atau kelompok secara langsung. 

2. Wawancara atau interview wawancara adalah pertemuan antara dua orang 

atau percakapan antara dua orang untuk mendapatkan informasi melalui 

pertanyaan, dimana ada yang bertindak sebagai informan dan ada yang 

bertindak sebagai pewawancara. 

3. Dokumen teknik pengumpulan data dengan dokumen yang relevan dengan 

permasalahan penelitian, yaitu suatu peraturan undang-undang dalam 

buku, jurnal, serta berbagai bahan bacaan yang berkaitan dengan judul 

penelitian ini. 

E.  Instrumen Penelitian 

Adapun intrumen penelitian yang digunakan adalah penelitian sendiri 

karena peneliti lebih kenal maksud dan tujuan dari penelitian ini dengan 

menggunakan, yaitu: 

1. Peneliti 

Peneliti adalah orang yang akan melakukan penelitian dalam hal ini adalah 

peneliti.  
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2. Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara untuk dijadikan sebagai dasar untuk memperoleh 

informasi dari informasi yang berupa pertanyaan agar proses wawancara lebih 

terarah dan tidak terjadi kekeliruhan.  

3.  Buku dan Alat Tulis 

Digunakan untuk mencatat semua percakapan yang dilakukan pada saat 

wawancara dari sumber yang diwawancarai. 

4. Rekaman Handphone 

Digunakan untuk merekam semua proses wawancara dengan informan 

karena jangan sampai data yang di catat kurang akurat maka hasil rekaman dapat 

di gunakan untuk menyempurnakannya.  

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Pengolahan Data 

Pengolahan data diartikan sebagai proses mengertikan data-data lapangan 

yang sesuai dengan tujuan, rancangan dan sifat penelitian. Pengolahan dan dalam 

penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mengklarifikasikan dan 

mengkategorikan data dengan berdasarkan beberapa temasuk sesuai fokus 

penelitiannya. Pengolahan data dalam penelitian ini terdiri dari: 

a. Penyajian Data 

Penyajian data merupakan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan dimana penyajian data yang merupakan suatu langkah yang penting 

menuju tercapainya suatu penelitian kualitatif yang valid dan handal.  

b. Reduksi Data 

Penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan-catatan lapangan. Dimana langkah-langkah untuk menajamkan analisis, 
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menggolongkan kedalam setiap permasalahan melalui uraian singkat, 

mengarahkan, membuat yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sehingga 

dapat di tarik dan diverifikasikan. Kemudian data yang di reduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah penelitian 

melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencari data tambahan mencari 

jika di perlukan. 

c. Editing Data 

Editing merupakan proses dimana peneliti melakukan klarifikasi, 

keterbacaan, konsisitensi dan kelengkapan data yang sudah terkumpul. Proses 

klarifikasi menyangkut memberikan penjelasan mengenai apakah data yang sudah 

terkumpul akan menciptaka n masalah konseptual atau teknis pada saat peneliti 

melakukan analisa data. 

d. Analisis Data 

Analisis data adalah proses pengelolaan data kedalam bentuk mudah di 

mengerti, dipahami dan di interpretasikan. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan analisis kualitatif. Kualitatif adalah menganalis data-data atau 

menggambarkan hasil penelitian di lapangan dengan cara kata-kata tanpa 

menganalisa angka-angka dan selanjutnya pengolaan data disajikan secara 

deskriptif analisis dimana menggambarkan secara lengkap mengenai masalah-

masalah berdasarkan penelitian lapangan. 

e. Kesimpulan dan Verifikasi 

Tahap ini merupakan tahapan dimana penaikan kesimpulan dari data data 

yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian. Penarikan kesimpulan atau 

verifikasi adalah usaha untuk mencari dan memahami atau arti keteraturan pola-

pola penjelasan alur sebab akibat. Dimana sebelum penarikan kesimpulan 
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dilakukan cara reduksi dan penyajian data baru penarikan kesimpulan dari 

kegiatan-kegiatan sebelumnya.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Kabupaten Gowa merupakah salah satu daerah Kabupaten/Kota di 

lingkungan Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Gowa berada pada 119.3773 

Bujur Barat dan 120.0317 Bujur Timur, 5.0829342862 Lintang Utara dan 

5.577305437 Lintang Selatan. Kabupaten yang berada di daerah selatan dari 

Sulawesi Selatan merupakan daerah otonom ini, di sebelah Utara berbatasan 

dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Di sebelah Timur berbatasan 

dengan Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Bantaeng. Di 

sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jeneponto 

sedangkan di bagian Baratnya dengan Kota Makassar dan Kabupaten Takalar. 

Wilayah administrasi Kabupaten Gowa terdiri dari 18 ecamatan dan 167 

Desa/Kelurahan dengan luas daerah sekitar 1.883,33-kilometer persegi atau sama 

dengan 3,01 persen dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah 

Kabupaten Gowa sebagian besar merupakan dataran tinggi yaitu sekitar 72,26 

persen. Ada 9 wilayah kecamatan yang merupakan dataran tinggi yaitu Parangloe, 

Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, 

Tompobulu dan Biringbulu. Dari total luas Kabupaten Gowa 35,30 persen 

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

Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya dan Tompobulu. Kabupaten Gowa dilalui 

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

daerah aliran yang terbesar adalah Sungai Jeneberang yaitu seluas 881 km² 

dengan panjang 90 km. 

Wilayah administrasi Kabupaten Gowa sebanyak 18 Kecamatan dan 167 

Desa/Kelurahan dengan luas kurang lebih 1,883,33-kilometer persegi atau sama 
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dengan 3,01% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Curah hujan dalam 

jumlah air hujan turun pada daerah dalam waktu tertentu, serta alat untuk 

mengukur banyaknya curah hujan disebut Rain Gauge, curah hujan diukur dalam 

jumlah harian, bulanan, dan tahunan, curah hujan yang jatuh di daerah tersebut 

dipengaruhi oleh bentuk medan/topografi, arah lereng medan, arah angin yang 

sejajar dengan garis Pantai. 

Penduduk di Kecamatan Tombolo Pao berjumlah 29.508 jiwa yang terdiri 

dari laki-laki sebesar 14.955 jiwa dan Perempuan sebesar 14.508 jiwa. Beberapa 

fasilitas umum yang terdapat di Kecamatan Tombolo Pao seperti sarana 

Pendidikan antara lain taman kanak-kanak sebanyak 12 buah, Sekolah Dasar 

Negeri sebanyak 8 buah, Sekolah Dasar Inpres sebanyak  17 buah, Sekolah 

Lanjutan Tingkat Pertama 8 buah, Madrasah Ibtidayah 14 buah, Madrasah 

Tsanawiyah 10 buah, SMU Negeri 1 buah, Madrasah Aliyah 4 buah, selain itu 

juga terdapat beberapa sarana kesahatan, tempat ibadah (Mesjid dan Gereja), dan 

pasar.
1
 

Letak Geografis Kelurahan Tamaona merupakan satu-satunya Kelurahan di 

Kecamatan Tombolo Pao di Kabupaten Gowa dan sebagai ibukota dari 

Kecamatan Tombolo Pao dimana Kecamatan Tombolo Pao adalah Kecamatan 

terjauh dalam wilayah Kabupaten Gowa yang berbatasan langsung dengan 

Kabupaten Sinjai. Kelurahan Tamaona berbatasan dengan Desa Erelembang, Desa 

Pao, Desa Tonasa dan Desa Mamampang. Kelurahan Tamaona berada dalam 

ketinggian berkisar antara 700-1350 di atas permukaan laut (DPL) dan suhu 30 s/d 

50 Derajat Celcius. Kondisi wilayah Kelurahan Tamaona adalah dataran tinggi 

dan pegunungan serta desa berbentuk lonjong dengan jarak dari kota 

Sungguminasa kurang lebih ±96 Km, dan dari kota Malino berjarak kurang lebih 

                                                           
1
Badan Pusat Statistik, Kecamatan Tombolo Pao dalam angka 2021 
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±40 Km. Luas dan Batas Wilayah Luas wilayah Kelurahan Tamaona adalah 12,38 

km².
2
  

Penduduk Kecamatan Tombolo Pao utamanya pada kelurahan Tamaona pada 

umumnya berprofesi sebagai petani utamanya petani pada sawah, sayuran, dan 

perkebunan. Sedangkan dalam sektor non pertanian bergerak pada lapangan usaha 

perdagangan besar dan eceran. 

Kelurahan Tamaona teridiri 12 RW dan 24 RT dari enam lingkungan yakni: 

1. Lingkungan Bontopanno 

2. Lingkungan Tompo Allu 

3. Lingkungan Datarang 

4. Lingkungan Mappadang 

5. Lingkungan Bonto Balang 

6. Lingkungan Tombolo
3
 

1. Kondisi Demografi  

a. Statistik penduduk  

Penduduk di Kecamatan Tombolo Pao berjumlah 29.508 jiwa yang terdiri 

dari laki-laki sebesar 14.955 jiwa dan Perempuan sebesar 14.508 jiwa. Jumlah 

penduduk yang terdapat pada Kelurahan Tamaona dapat dilihat table berikut: 

 Berikut tabel jumlah penduduk pada Kelurahan Tamaona:
4
 

 

No. Lingkungan Jumlah 

Kepala 

Keluarga 

Penduduk 

Laki - laki 

Penduduk 

Perempuan 

Jumlah laki-

laki dan 

perempuan 

1. Mappadang 100 100 194 294 

                                                           
2
Badan Pusat Statistik, Kecamatan Tombolo Pao dalam Angka 2021  

3
Hasil Olahan Data Sekunder  

4
Hasil Olahan Data Sekunder  
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2. Datarang 100 258 203 461 

3. Bontopanno 169 324 354 678 

4. Tombolo 152 273 309 583 

5. Tompo Allu 269 541 552 1093 

6. Bonto Balang 92 217 200 417 

Jumlah 882 803 1812 2615 

b. Tingkat Pendidikan 

Kemampuan membaca dan menulis sangat penting bagi semua orang 

dalam rangka mengembangkan kemampuan literasi di Masyarakat harus pula di 

dukung dengan saran dan prasaran Pendidikan di sekolah dengan tenaga pengajar 

yang memadai, nyaman dan profesional. 

 Tingkat Pendidikan Masyarakat Kelurahan Tamaona sebagai berikut:
5
 

No. Wilayah Tamatan Masih Sekolah Belum 

Sekolah SD SMP SMA PT SD SMP SMA PT 

1. Bontopanno 83 73 71 17 81 59 35 21 61 

2. Tombolo 74 53 66 35 57 33 35 27 57 

3. Datarang 35 19 15 10 25 44 38 22 23 

4 Mapadang 59 21 31 8 48 14 12 7 41 

5. Tompo 

Allu 

84 84 53 23 27 112 52 37 27 

6. Bonto 

Balang 

55 31 17 2 39 18 18 3 65 

Jumlah 

Keselurahan 

390 250 223 99 362 220 175 107 287 

                                                           
5
Data Penduduk Kelurahan Tamaona 2016  
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 Kelurahan Tamaona juga memiliki 5 taman kanak-kanak diantaranya 2 TK 

di lingkungan Tombolo, 2 di Lingukungan Tompo Allu dan 1 di Lingkungan 

Datarang, untuk Sekolah Dasar terdapat 4 sekolah diantaranya 1 di Lingkungan 

Bontobalang, 2 di Lingkungan Tombolo, 1 di Lingkungan Datarang, dan Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) 2 buah yaitu MIS di Lingkungan Datarang dan dan 

SLTP di Lingkungan Tombolo dan satu SMA yaitu Aliyah di Lingkungan 

Datarang. 

 Aspek Pendidikan untuk sarana Pendidikan yang ada sangat memadai, 

oleh karena itu hampir setiap Lingkungan memiliki ruang Pendidikan, dari data 

tersebut pendududk Kelurahan Tamaona bisa dikatakan sudah sadar tentang 

pentingnya Pendidikan, hal ini dapat dilihat pada jumlah pengenyam Pendidikan 

baik pada tingkat SD, SMP, SLTA maupun Perguruan Tinggi cukup tinggi. 

Masyarakat sudah sadar tentang Pendidikan itu penting disebabkan biaya pada 

Pendidikan yang sudah gratis serta tingkat kemauan Masyarakat untuk 

meningkatkan sumber daya manusia sudah baik dan juga ditopang dengan sarana 

Pendidikan yang sudah bagus apabila dilihat dari keberadaan sekolah hampir ada 

pada setiap wilayah di Kelurahan Tamaona. 

 Pendidikan sangatlah penting untuk berbagai aspek kehidupan dalam 

Masyarakat, dan kehidupan Masyarakat sebab Pendidikan memberikan 

kebijaksanaan dan pengetahuan, sekaligus mengembangkan potensi bagi setiap 

manusia untuk menaikkan derajat kehidupan masyarakat. Adapun target utama 

dalam Pendidikan Masyarakat penting untuk memberikan sumbangan penting 

bagi segala masalah yang di dapatkan oleh Masyarakat. 

c. Kondisi Sosial dan Ekonomi di Kelurahan Tamaona 

 Kondisi sosial ekonomi pada Masyarakat Kelurahan Tamaona itu berdasar 

pada data potensi desa yang ada merupakan mayoritas hidup dengan mata 



49 
 

 

pencaharian sebagai petani, utamanya petani padi dan petani palawija. Daerah 

Kelurahan Tamaona merupakan wilayah dataran tinggi dengan latar belakang 

masyarakatnya adalah bertani, PNS, pedagan, dan honorer. Bertani merupakan 

matan pencaharian pokok Masyarakat pada umumnya dimana tanaman padi 

merupakan komoditi utama untuk wilayah ini, berikut merupakan data penduduk 

Kelurahan Tamaona sesuai dengan mata pencahariannya berdasarkan pada sektor 

penghasilannya sebagai berikut:
6
 

No. Jenis 

Pekerjaan 

Wilayah Jumlah 

Bontopan

no 

Tombo

lo 

Datara

ng 

Mappad

ang 

Tompo 

Allu 

Bonto 

Balang 

1. Petani 74 56 154 72 175 174 702 

2. Pegawai 

Karyawan 

53 67 26 3 18 3 170 

3. Perdaganga

n 

15 18 10 6 16 6 71 

4. Sektor Jasa 11 12 14 4 17 2 60 

5. Peternak 1 1 - 1 3 - 6 

6. Industri 1 - 1 1 2 2 7 

7. Lain - lain - - - - - - 1599 

Jumlah 2.615 

                                                           
6
Hasil Olahan Data Sekunder 
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B. Implementasi Kebijakan Badan Pertanahan Nasional Terhadap Hutan 

Lindung Di Kelurahan Tamaona Perspektif Siyasah Idariah 

 Adanya Badan Pertanahan Nasional yang mengatur segala aspek 

administrasi pertanahan baik yang berdasar pada undang-undang yang meliputi 

pengaturan, penggunaan, penguasaan dan kepemilikan tanah, maka dari itu setiap 

Masyarakat yang berurusan dengan pertanahan harus sesuai dengan aturan yang 

sudah dibuat oleh Badan Pertanahan Nasional. 

 Pelaksanaan tugas Badan Pertanahan Nasional diatur melalui Peraturan 

Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional, BPN 

merupakan Lembaga pemerintah Non Kementrian yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada presiden.
7
 

 Hutan lindung didefinisikan sebagai Kawasan hutan lindung yang 

mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem pertahanan kehidupan 

dalam mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intuisi 

air laut dan memelihara kesuburan tanah.
8
 Pada intinya hutan lindung tidak dapat 

dijadikan sebagai tempat tinggal oleh Masyarakat. Adapun landasan tentang hutan 

lindung bukan tempat tinggal bagi Masyarakat yaitu, Menurut Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 1 angka 8 berbunyi “hutan lindung adalah kawasan 

hutan yang memiliki tujuan pokok sebagai perlindungan sistem untuk menyangga 

kehidupan dalam mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, 

mencegah intuisi air laut dan, memelihara kesuburan tanah”. Undang-undang 

tersebut menjelaskan bahwa keberadaan hutan lindung sangat baik untuk 

kelangsungan hidup Masyarakat namun bukan sebagai tempat tinggal Masyarakat 

sebab itu bisa berakibat merusak sistem penyangga kehidupan pada hutan lindung. 

                                                           
7
Republik Indonesia, Peraturan presiden Nomor 48 tahun 2020 Tentang Badan 

Pertanahan Nasional 
8
Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan 
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 Pemanfaatan hutan lindung bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat utamanya masyarakat di sekitar hutan. Namun pemanfaatan hutan 

lindung harus melalui jalur perizinan dengan tetap memperhatikan tentang 

kelestarian hutan agar tidak berdampak pada kelangsungan ekosistem. Hutan 

lindung di manfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat bukan 

untuk menjadi tempat tinggal Masyarakat. 

 Kawasan hutan lindung seringkali menjadi masalah pada wilayah yang 

terdapat Masyarakat, hal ini menjadi masalah dikarenakan adanya Masyarakat 

pasti membutuhkan tempat tinggal. Wilayah pemukiman seringkali berdekatan 

dengan hutan lindung yang mengakibatkan Masyarakat memanfaatkan hutan 

lindung tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh Badan Pertanahan 

Nasional. 

 Masyarakat yang tinggal di kelurahan tamaona berdekatan dengan hutan 

lindung sudah sangatlah lama, terlebih lagi Masyarakat setempat saling 

mengklaim terkait kepemilikan tanah sejak dahulu. Namun perlu diketahui bahwa 

hutan lindung memiliki fungsi dan manfaat. 

 Adapun fungsi dan manfaat hutan lindung merujuk pada UU No. 41 Tahun 

1999 pasal 26 tentang kehutanan, yaitu: 

a. Menjadi habitat Flora dan Fauna 

 Indonesia yang kaya akan flora dan fauna menjadikan hutan lindung 

sebagai salah satu untuk melindungi keanekaragaman tersebut. 

b. Terjaganya keseburan tanah 

 Sebagai Kawasan yang terdapat bantak pohon pasti membutuhkan 

kesuburan tanah seperti behan organik ranting, kayu dan daun. Kesuburan tanah 

sangan penting bagi semua makhluk yang ada disekitaranya. 
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c. Mencegah longsor dan erosi 

 Hutan lindung memiliki pohon yang akarnya kuat dan itu sangat efektif 

untuk mencegah tanah longsor dan erosi, sudah jelas bahwa salah satu fungsi akar 

sebagai pertahanan tanah agar tetap dalam posisi asalnya dan tidak menimbulkan 

bencana untuk sekitarnya. 

 Hutan lindung menjadi fungsi utama untuk mencegah bencana bagi 

makhluk disekitarnya, namu ketika hutan dimanfaatkan tidak sesuai fungsinya 

maka bisa mengakibatkan bencana. 

d. Mencegah banjir 

 Hutan sebagai tempat paling tepat untuk dijadikan sebagai penampung air 

yang baik, hutan dapat menyerap air dengan cepat dan memanfaatkannya untuk 

kebutuhan ekosistem disekitarnya. 

e. Menyimpan air tanah 

 Hutan memiliki kemampuan alami untuk menyerap air melalui tumbuh-

tumbuhan yang ada di dalamnya, serapan tersebut tersimpan dan dijadikan 

sebagai cadangan air didalam tanah. Hal tersebut dimanfaatkan oleh manusia 

maupun floran dan fauna disekitarnya, dan biasanya dikawan hutan pasti memiliki 

air yang bersih. 

f. Kawasan Penelitian 

 Hutan lindung menjadi surga tersendiri bagi peniliti, banyaknya flora dan 

fauna yang dapat ditemukan untuk dijadikan sebagai penelitian. 

g. Kawasan Wisata 

 Hutan sebagai tempat wisata memang sering dijadikan tempat ternyaman 

bagi manusia untuk berwisata, hutan tempat paling alami yang sangat dibutuhkan 

oleh manusia. Namun hutan dijadikan sebagai tempat wisata tetap harus sesuai 

dengan aturan yang sudah ditetapkan. 
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h. Tempat Tinggal Masyarakat Adat 

Kawasan hutan menyediakan ruang pada Masyarakat adat untuk tetap 

melestarikan alam dan Masyarakat ada tetap dapat bergerak dengan segala bebtuk 

kepercayaan dan tradisi yang mereka pegang.
9
 

 Manfaat hutan lindung diatas sudah menjelaskan bahwa tidak semua 

Masyarakat bisa tinggal pada kawasan hutan lindung, hanya Masyarakat Adat 

yang bisa tinggal dalam kawasan hutan lindung. Hal ini dipengaruhi sebab 

Masyarakat Adat berada dalam pengawasan pemerintah dan tidak ada Masyarakat 

Adat yang merusak hutan sebab mereka punya aturan tersendiri untuk tidak 

merusak hutan. 

 Berbeda dengan Masyarakat biasa yang tinggal di kawasan hutan lindung 

di Kelurahan Tamaona itu dapat merusak ekosistem sebab Masyarakat biasa 

memanfaatkan hutan lindung tidak sesuai seperti dengan Masyarakat Adat, 

dimana Masyarakat biasa tidak mempunyai peraturan tentang melindungi hutan 

dan hanya menggunakan hutan sebagai kebutuhannya sendiri. 

 Masyarakat menjadikan hutan lindung sebagai tempat tinggalnya sudah 

sejak lama, namun jelas dalam aturan bahwa Masyarakat tidak  diperuntukan 

tinggal di kawasan hutan lindung, pemerintah Kelurahan tamaona juga 

membenarkan hal tersebut, hal ini dipertagas melalui wawancara langsung 

Bersama Lurah Tamaona yang mengungkapkan: 

“Memang di tamoana Sebagian wilayahnya masuk dalam kawasan hutan 
lindung, Masyarakat juga ada yang tinggal diwilayah yang masuk hutan 
lindung dengan alasan Masyarakat disini karna dari nenek moyangnya mi 
sudah tinggal disini dan sudah di wariskan lagi sampai keturunannya, jadi 
Masyarakat disini tidak mau tinggalkan itu tempat karna alasannya sudah 
lamami tinggal, masyarakat yang tinggal sebenarnya di kawasan hutan 
lindung itu biasaji ditegur dan disampaikan kalau tempat tinggalnya itu 

                                                           

9Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan 
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masuk kawasan hutan lindung tapi Masyarakat tidak mau memang 
pindah”.

10
  

Pernyataan dari Lurah Tamaona mempertegas bahwa Masyarakat di 

kelurahan tamaona memang tinggal pada wilayah hutan lindung dan juga lurah 

tamaona sudah memberitahukan kepada Masyarakat tentang wilayah hutan 

lindung tidak bisa dijadikan sebagai tempat tinggal. 

Terlepas dari Masyarakat yang tinggal pada kawasan hutan lindung 

pemerintah kelurahan sebagai penanggung jawab atas segala sesuatu yang 

berhubungan dengan Masyarakat tentu mempunyai peran penting untuk 

menerapkan aturan yang sudah di tentukan tentang kawasan hutan lindung tidak 

bisa di manfaatkan sebagai tempat tiggal. Respon pemerintah kelurahan terkait 

tanggung jawabnya sebagai pemegang kekuasan pada wilayah tersebut: 

“Sebagai pemerintah kelurahan sering kami sampaikan terkain wilayah 
hutan lindung tersebut, namun tidak semua ji wilayah kelurahan tamaona 
itu masuk hutan lindung informasi terakhir yang saya dapat itu ada dua 
lingkungan yang masuk wilayahnya hutan lindung, tapi tidak jelaski 
dimana batas hutan  lindung nya karna dari kami dari kelurahan tidak 
punya wewenang tentang penentuan batas wilayah hutan lindung. Jadi 
yang kami lakukan hanya menyampaikan ke beberapa Masyarakat yang 
kami tahu bahwa rumahnya itu masuk kawasan hutan lindung. Kami 
sampaikan bahwa hutan lindung itu tidak untuk dijadikan sebagai tempat 
tinggal. Tugas kami hanya sebatas memberitahukan namun ambil 
Tindakan bukan kewenangan pemerintah kelurhan”.

11
 

 
Hal yang sama juga di tuturkan oleh kepala lingkungan bontobalang 

kelurahan tamaona mengatakan bahwa: 
 
“Sebagian wilayah ku memang masuk kawasan hutan lindung dan ada 
memang orang tinggal disitu karna dari duluji tinggal memang disitu jadi 
baru tidak ada juga tanahnya kecuali disitu, biasa ja sampaikan ki ke 
masyarakatku kalau hutan lindung itu tidak bisa di tinggali tapi tidak ada 
juga solusi yang bisa ku kasikan ki karna kalau pindah rumah ki tidak ada 
mi tanahnya karna itu ji satu-satunya tanahnya, jadi saya menyampaikan 
saja tentang tempat tinggalnya masuk kawasan hutan lindung, persoalan 
bagaiamana nantinya mungkin Badan Pertanahan Nasional yang tau 
bagaiaman solusinya.”

12
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Muhammad Yusuf S.P, Lurah Tamaona, Wawancara, 19 Juni 2023  
11

Muhammad Yusuf S.P, Lurah Tamaona, Wawancara, 19 Juni 2023 
12

H. Andi Arsyat Petta Tokkong, Kepala Lingungan Bontobalang, Wawancara, 19 Juni 
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Masalah hutan lindung dan tempat tinggal Masyarakat menjadi pro dan 

kontra, hal tersebut dipengaruhi oleh tidak adanya solusi yang didapatkan oleh 

pemerintah kelurahan terkait tempat tinggal Masyarakat yang sejak dulu sudah 

menetap di wilayah tersebut. 

Berdasarkan aturan yang berlaku terkait kehutanan menurut Undang-

undang Nomor 41 Tahun 1999 berdasar pada fungsi pokok hutan dibagi menjadi 

tiga yaitu, sebagai hutan poduksi dimana hutan produksi merupakan kawasan 

hutan yang memiliki fungsi penting untuk memproduksi hasil hutan, sebagai 

hutan konservasi merupakan kawasan hutan yang memiliki karakteriskik tertentu 

yang memiliki fungsi penting dalam pengawetan keanekaragaman flora dan fauna 

serta ekosistemnya, sebagai hutan lindung merupakan kawasan hutan  yang 

memiliki fungsi penting untuk melindungi penyangga kehidupan untuk 

mengontrol tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intuisi air 

laut dan memelihara kesuburan tanah. 

Pemanfaatan tersebut dengan tujuan untuk memperoleh hasil dan jasa 

hutan secara maksimal, adil dan lesetari bagi kesejahteraan Masyarakat. 

Pemanfaatan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan yaitu hutan 

konservasi kecuali pada cagar alam, xona rimba, dan zona inti dalam taman 

nasional, hutan lindung dan hutan produksi 

Memanfaatkan hutan lindung pula dapat berupa pemanfaatan kawasan, 

pemanfaatan jasa dan pemungutan hasil hutan bukan kayu dan harus melalui 

pemebrian Izin Usaha Pemanfaatan Kasawan (IUPK), izin tersebut sama sekali 

tidak menjelaskan tentang pemanfaatan hutan lindung sebagai tempat tinggal 

Masyarakat. 

Tokoh Masyarakat Keluraha Tamaona juga memberikan respon terhadap 

Masyarakat yang tinggal di wilayah hutan lindung, ungkapnya: 
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“Saya sebagai tokoh Masyarakat hanya bisa memberitahukan kepada 

Masyarakat bahwa tempat yang kalian tinggali itu masuk kawasan hutan 

lindung dan seharusnya tidak ditinggali, namun untuk menindaki hal 

tersebut saya tidak punya wewenang menegai itu”
13

 

Perangkat Kelurahan Tamaona semuanya mengetahui tentang hal hutan 

lindung tidak bisa dijadikan sebagai tempat tinggal, namun pemerintah kelurahan 

tidak punya wewenang untuk menindaklanjuti permasalah tersebut hanya sebatas 

menyampaikan permasalah yang terjadi. 

Peremerintah Kelurahan Tamaona hanya berharap kepada Badan 

Pertanahan Nasional terkait masalah hutan lindung yang ada pada wilayahnya, 

sebab tugas tersebut memang ada pada BPN, dari hasil wawancara Bersama 

Badan Pertanahan Nasional mengungkapkan tentang masalah tersebut yaitu: 

“Permasalahan pertahanan yang terindikasi berada dihutan lindung itu 
sebenarnya wewenang dari BPKH karna yang membentuk kebijakan itu 
dari BPKH terkait hutan lindung, tapi ada SK 362 Tahun 2019. Sekarang 
diwilayah Kabupaten Gowa sedang dilakukan tata batas jadi mungkin ada 
perubahan lagi setelah kegiatan tata batas tersebut. Tapi kalau mau tau 
detail yang mana batasnya itu dari BPKH”.

14
 

Badan Pertanahan Nasional tidak mengetahui jelas tentang batas-batas 

hutan lindung karna yang mengetahui secara jelas itu adalah Balai Pemantapan 

Kawasan Hutan (BPKH), namun tetap ada kaitan BPN terkait pertanahan tersebut. 

Badan Pertahanan Nasional memberikan tanggapan juga ketika ada Masyarakat 

yang membangun rumah di kawasan hutan lindung, yaitu: 

“kalau kami di pertahan terkait tanahnya, kita atur setiap ada permohonan 
masuk kami buatkan aspek pertimbangan tehnis yang mengizinkan boleh 
di banguni atau tidak tapi itu tidak lepas dari rekomendasi BPKH, 
pengawan BPN itu termasuk pertimbangan tehnis sebagai salah satu 
dokumen terkait penggunahan lahan tersebut. Ada juga forum penataan 
keuangan dari situlah kami membahas tentang bisa dibanguni atau 
tidak.”

15
  

Ungkapan dari pihak BPN mengenai rumah Masyarakat yang berada pada 

hutan lindung dapa disimpulkan bahwa BPN tidak memberikan izin untuk tinggal 
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Rahmat Hidayat S.Tr.Kes, Tokoh Masyarakat, Wawancara, 19 Juni 2023  
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Andi Santi, Kepala sub bagian tata usaha kantor pertanahan kabupaten 

gowa,Wawancara, 3 juli 2023 
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utamanya tidak ada rekomendasi dari BPKH, namun secara spesifik BPN tidak 

memberikan Tindakan langsung oleh Masyarakat yang tinggal di kawasan hutan 

lindung tersebut. 

Pembangunan yang dilakukan oleh Masyarakat pada kawasan hutan 

lindung itu tanpa sepengatahuan pemerintah setempat dan Badan Pertanahan 

Nasional, itulah faktor utama yang menjadi permasalahan yang terjadi. Maka dari 

itu BPN sudah tegas untuk menolak Masyarakat yang membangun dikawasan 

hutan lindung, namun BPN tidak mengetahui ternyata ada Masyarakat yang 

membangun tanpa sepengatahuan pemerintah setempat. 

Badan Pertanahan Nasional hanya mengambil kebijakan yaitu tata batas, 

tata batas yang dimaksud adalah ketika rumah Masyarakat berada pada kawasan 

hutan lindung maka secara langsung rumah Masyarakat tersebut sudah tidak 

masuk kawasan hutan lindung. 

Hal ini dipengaruhi oleh Masyarakat yang sudah sejak dulu tinggal 

dikawasan tersebut dan Masyarakat akan mengalami kerugian apabila mereka 

harus pindah rumah sebab BPN tidak punya kewajiban untuk memberikan tempat 

tinggal oleh Masyarakat yang berada pada kawasan hutan lindung 

“ada syarat nya itu kalau masyarakat tinggal di kawasan hutan lindung. 

kalau dia terlanjur sudah manfaatkan hutan lindung itu dibiarkan, seperti 

masyarakat yang menanam buah-buahan itu dibiarkan saja hasil dari 

penanamannya itu dibiarkanji na ambil buahnya. Pihak yang berwenang 

juga itu tidak mau langsung suruh masyarakat pidah di hutan lindung harus 

diliat dulu berapa lama mi masyarakat tinggal disitu, kalau lebih mi 20 

tahun itu dikasi ji izin membangun cuman kalau baru pi mau membangun 

tidak dikasi mi izin membangun mengacu di SK 362 semua ji itu kalau 

masalah batas hutan lindung. Apa lagi masyarakat yang mau membangun 

di daerah hutan lindung yang rawan longsor pastimi tidak di kasi izin 

membangun karna kalau di kasi ki izin baru longsorki pasti pemerintah 

lagi disalahkan. Jadi masyarakat yang sudah terlanjur tinggal itu tidak di 

gusur ji kecuali orang yang baru mau membangun itu pasti tidak di kasi 

izin membangun.”
16
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melalui hasil wawancara bersama polisi hutan, bahwa masyarakat yang 

sudah terlanjur membangun di wilayah hutan lindung itu terhitung lebih dari 20 

tahun membangun maka pemerintah memberikan izin membangun, masyarakat 

juga diberikan hak untuk mengelola hutan lindung untuk memanfaatkan menanam 

buah-buahan yang kemudian hanya buahnya saja yang diambil pohonnya tidak 

boleh ditebang.  

Proses pembebasan lahan harus melalui mekanisme dari polisi kehutana, 

yaitu: 

“kalau mekanisme pembebasan lahan itu yang saya tau ada dua, yaitu: 

melalui usulan Rancangan Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dan Tanah 

Obyek Reforma Agraria (TORA) atau Penyelesaian Penguasaan Tanah 

dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH). Terkait datan 

kawasan hutan lindung di Kelurahan Tamaona itu seluas 191.334.239 

Hektar dan daerah pemukiman 9906229 Hektar”
17

 

Pembebasan lahan terkait dengan masyarakat yang tinggal didaerah hutan 

lindung harus sesuai dengan mekanisme sesuai dengan pernyataan dari Polisi 

hutan melalui wawancara yang dilakukan oleh penulis. Adapun gambaran terkait 

dengan luas hutan lindung dan luas daerah pemukiman Kelurahan Tamaona, 

yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Peta Kelurahan Tamaona 
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Badan Pertanahan Nasional (BPN) hanya membuat tata batas agar 

masyarakat tidak lagi ada yang membangun rumah pada kawasan hutan lindung, 

kecuali Masyarakat yang sudah tinggal lama di kawasan tersebut maka tempat 

tinggal tersebut sudah tidak masuk dalam kawasan hutan lindung, namun 

sekarang BPN bekerja sama dengan BPKH masih dalam proses memperbaiki 

batas antara wilayah pemukiman dan hutan lindung. 

Pada abad modern siyasah idariyah adalah salah satu cara untuk mencapai 

pemerintahan yang baik. Kajian siyasah idariyah berhubungan dengan 

pemerintahan mencakup kewenangan, organ-organ, badan-badan, badan-badan 

public pemerintahan dan sebagainya.
18

  

Ruang Lingkup siayasah Idariyah yang mempunyai dasar tujuan yaitu 

untuk mengatur segala proses administrasi atau Kerjasama antara dua orang atau 

lebih yang didasari atas rasionalisasi tertentu agar dapat mencapai tujuan dalam 

Islam. Administrasi sama dengan diwan, alur kerja diwan sama dengan 

administrasi negara yaitu menjalankan proses pemerintahan, adapun ruang 

lingkup siyasah idariya, yaitu: 

1. Diwan yang bersangkutan dengan sistem rekruitmen dan pengaturan 

gaji tantara. 

2. Diwan yang bersangkutan dengan segala rincian tanggungjawab dan 

pekerjaan bagi para pengawas negara, tempat, dan wilayah 

kewenangannya serta sistem penggajian dan pemberian tunjangan 

kepada mereka. 

3. Diwan yang berhubungan dengan pengangkatan dan pemberhentian 

pegawai. 

                                                           
18

Sely Agustina, Mohamad Bagas Rio R, and Rahma Kemala Dewi, “Tinjauan Fiqh 

Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif Di Indonesia‟, Jurnal Kajian Manajemen Pendidikan Islam 

Dan Studi Sosial, 5 (2021): 243.  
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4. Diwan yang berhubungan dengan pengaturan (pemasukan dan 

pengeluaran) keuangan dalam bait al-mal. 

Pada ruang lingkup siyasah idariyah yang berhubungan dengan penelitian 

ini adalah diwan Diwan yang bersangkutan dengan segala rincian tanggung jawab 

dan pekerjaan bagi para pengawas negara, tempat, dan wilayah kewenangannya 

serta sistem penggajian dan pemberian tunjangan kepada mereka. Diwan ini yang 

berhubungan dengan pertanahan utamanya hutan lindung. 

Hukum pertanahan dalam Islam ini dapat didefinisikan sebagai hukum-

hukum Islam mengenai tanah dalam kaitannya dengan hak kepemilikan, 

pengelolaan, dan pendistribusian tanah. Dalam pandangan Islam segala sesuatu 

yang ada di langit dan bumi termasuk tanah hakikatnya adalah milik Allah Swt. 

semata, sebagaimana firman Allah berikut: 

مَصٰيْدُ 
ْ
ٰ ال ى الِلّه

َ
رْضِٰۚ وَاٰل

َ
ا
ْ
مٰيٰتٰ وَال كُ السَّ

ْ
ٰ مُل ه  وَلِلّٰ

 
Terjemahnya: 
“Dan kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi kepada Allah lah 
kembali (semua makhluk) “(Q.S An-Nur (24): 42)”.

19
 

Kepemilikan adalah hak milik Allah Swt. semata, dan manusia tidak 

memiliki hak kecuali memanfaatkan dengan cara yang diridhoi Allah Swt. 

Mengatur pertanahan dengan hukum selain hukum islam telah diharamkan oleh-

Nya.  

Setiap ciptaan Allah Swt akan Kembali juga kepada penciptanya dan 

setiap ciptannya itu untuk kemaslahatan semua makhluk yang ada di dunia ini. 

Namun manusia sebagai makhluk yang berakal membuat aturan sendirinya yang 

biasa disebut sebagai aturan positif 

Islam mencakup hal yang begitu luas. Membahas hubungan antara 

manusia dengan penciptanya (hablun minallah) serta juga membahas hubungan 
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antara manusia dengan sesamanya (hablun minannas).
20

 Segala aturan yang di 

buat oleh manusia untuk kemaslahatan manusia itu sendiri, seperti halnya aturan 

tentang hutan lindung tidak diperuntukan sebagai tempat tinggal manusia. Tujuan 

dari aturan tersebut agar hutan lindung bisa dimanfaatkan oleh semua makhluk 

yang ada disekitarnya. 

Seperti hal nya pada perintah Allah Swt untuk melestarikan hutan, hal ini 

sebagai bentuk kesyukuran manusia terhadap Allah Swt yang berkaitan dengan 

hutan lindung, seperti pada QS. Al-Furqan/25: 48-49, yaitu: 

رْ 
َ
ذٰيْٖٓ ا

َّ
نُحْيٰ   وَوُيَ ال ٰ

 
مَاءٰۤ مَاءًۤ طَىُيْرًاۙ  ل نَا مٰنَ السَّ

ْ
نْزَل
َ
يَاحَ بُشْرًاۢ ةَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتٰهِٖۚ وَا  الر ٰ

َ
سَل

ثٰيْدًا
َ
نَاسٰيَّ ك

َ
ا نْعَامًا وَّ

َ
قْنَآٖ ا

َ
ا خَل سْقٰيَهٗ مَِّٰ

ُ
ن يْتًا وَّ دَةً مَّ

ْ
 ةٰهٖ ةَل

Terjemahnya: 

(48) Dialah yang meniupkan angin (sebagai) pembawa kabar gembira 

sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan). Kami turunkan dari langit air 

yang sangat suci. (49) Agar dengannya (air itu) Kami menghidupkan 

negeri yang mati (tandus) dan memberi minum kepada sebagian apa yang 

telah Kami ciptakan, (berupa) hewan-hewan ternak dan manusia yang 

banyak.
21

 

 Dari ayat diatas bahwa segala ciptaan tuhan utamanya hutan sangatlah 

penting bagi manusia dan sangat perlu dijaga, dengan adanya aturan tentang 

pemanfaatan hutan lindung menjadikan hukum positif sejalan dengan hukum 

islam. 

C. Faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Badan Pertanahan 

Nasional 

 Dalam upaya mewujudkan pengelolaan yang baik, tentu tidak selalu 

berjalan sesuai apa yang diharapkan, sebab terkadang muncul faktor-faktor yang 
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Rahmawati Muda dan Halimah Basri, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemutusan 

Hubungan Kerja Pada Masa Covid-19 Perspektif Siyasah Dusturiyah”, Siyasatuna 3, no.2 (2022), 

h. 322. 
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memengaruhi, baik itu faktor pendukung maupun penghambat.
22

 Badan 

Pertanahan Nasional beserta Pemerintah setempat dalam hal ini kelurahan sudah 

melakukan berbagai program untuk memahamkan Masyarakat bahwa huta 

lindung tidak untuk dijadikan sebagai tempat tinggal.  

 Program yang dilakukan oleh BPN dan Kelurahan berbeda-beda. Hal ini di 

pengaruhi oleh tugas dari masing-masing Lembaga pemerintahan tersebut, seperti 

Badan Pertanahan Nasional melakukan tata batas dan Pihak Kelurahan 

menyampaikan langsung tentang hutan lindung tidak untuk dijadikan sebagai 

tempat tinggal. Dalam menjalangkan fungsi pemerintah kelurahan, aparat 

kelurahan memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar , mengingat didalam 

kelurahan memiliki unsur penentu dari terciptanya sebuah tujuan negara untuk 

kesejahteraan masyarakat secara merata.
23

 

Program yang dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan seperti yang 

dijelaskan langsung oleh Lurah Tamaona pada saat wawancara berlangsung yaitu: 

 “salah satu faktor penghambat dalam pembudidayaan hutan lindung yaitu 
ketidaktahuan Masyarakat Tamaona mengenai batas-batas kawasan hutan 
lindung dan Masyarakat langsung saja membangun rumah tanpa 
sepengetahuan pemerintah setempat, sehingga Masyarakat baru mengadu 
ke pemerintah setelah adanya penggusuran rumah warga di kawasan hutan 
lindung tersebut. Kemudian faktor pendukung implementasi kebijakan 
pemerintah karena adanya perubahan alih fungsi kawasan hutan lindung 
sesuai SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
362/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2019”.

24
 

 Salah satu masalah dalam kawasan hutan lindung Kelurahan Tamaona 

karena Masyarakat setempat akibat ketidaktahuan warga persoalan keberadaan 

kawasan hutan lindung tersebut sehingga Masyarakat berinisiatif dalam 
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Kamaruddin dan Usman Jafar, Tata Kelola Pemerintahan Desa Lampoko Kecamatan 

Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Siyasah Syar‟iyyah, Siyasatuna,  1 no. 2 

(Mei, 2020), h.219. 
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Muhammad Nur dan Kasjim Salenda. “Pengawasan Inspektorat Kabupaten Dalam 
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706. 
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membangun rumah sebagai tempat tinggal dan menjadikan hutan sebagai 

kepentingan pribadinya.  

 Adapun faktor pendukung dan penghambat terhadap implementasi Badan 

Pertanahan Nasional (BPN) perspektif siyasah idariah, sebagai berikut: 

a. Faktor Pendukung 

Adapun faktor pendukung terhadap implementasi Badan Pertanahan 

Nasional perspektif siyasah idariah;  

1. SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan   

362/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2019. 

Surat Keputusan ini terkait perubahan tatak letak wilayah dalam penentuan 

batas wilayah hutan lindung dan wilayah pemukiman 

2. Komitmen Pemerintah  

Tidak akan diberikannya izin apabila Masyarakat membangun di kawasan 

hutan lindung, Cacat administrasi dalam pembuatan izin membangun harus ada 

rekomendasi dari BPKH agar bisa diterbitkan surat izin  

3. Kerja sama dengan pihak terkait 

Adanya pemerintah kelurahan yang membantu Badan Pertanahan Nasional 

untuk menghimbua kepada Masyarakat agar tidak membangun pada kawasan 

hutan lindung, komitmen pemerintah. 

4. Pertisipasi masyarakat 

Kesadaran masyarakat sangatalah  penting terkait dengan pentingnya 

bermukim diwilayah  luar dari wilayah pemukiman. 

5. Kerja sama dengan lembaga keagamaan 

Kerja sama dengan lembaga keagamaan dan tokoh masyarakat dapat 

membantu dalam memberikan pandangan syariah yang mendukung proses 

pertanahan yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip islam. 
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b. Faktor penghambat 

1. Birokrasi dan regulasi 

 Birokrasi yang rumit dan regulasi yang tidakk jelas sehingga banyak 

masyarakat yang tidak mengetahui bahwa hutan lindung bukan untuk tempat 

tinggal masyarakat. 

 2. Kondisi Geografis 

Adanya masyarakat yang sejak lama tinggal di kawasan hutan lindung 

yang menyebabkan Badan Pertanahan Nasional membuat kebijakan baru dalam 

penentuan batas hutan lindung. 

3. Konflik tanah dan sengketa hukum dengan syariah 

 Konflik tanah dan sengketa hukum yang kompleks yang seharusnya 

memerlukan penanganan khusus dan seringkali melibatkan proses hukum yang 

panjang. Jika hukum pertanahan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, hal 

ini dapat menjadi penghambat dalam implemntasi BPN, utamanya jika terdapat 

konflik antara hukum positf dan hukum islam. 

4. Ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum 

Kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum 

pertanahan yang berbasis pada syariah dapat menghambat implemntasi Badan 

Pertanahan Nasional. 

Berbagai hambatan yang ada pada Badan Pertanahan Nasional dan 

Pemerintah Kelurahan sehingga Masyarakat melakukan kegiatan membangun 

dalam kawasan hutan lindung yang secara langsung melanggar aturan tentang 

pemanfaatan hutan lindung. Peran sumber daya manusia dalam penyelenggaraan 
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pemerintah kelurahan sangat menentukan, dan sebagai unsur utama serta 

pengendalian keberhasilan pemerintah kelurahan.
25

 

Lambatlaun hutan lindung yang berada pada Kelurahan Tamaona bisa jadi 

hilang akibat banyaknya Masyarakat yang tidak sadar tentang manfaat dari hutan 

lindung, utamanya pengawasan dan Tindakan yang dilakukan oleh setiap elemen 

pemerintah yang berhubungan langsung oleh kawasan hutan lindung tidak ada. 

Maka dari itu hal tersebut menjadi wajar sebab Masyarakat kekurangan 

pengetahuan tentang dampak dari membangun pada kawasan hutan lindung.

                                                           
25

Jamila Miftahul Jannah dan Halimah Basri. “Kemampuan Pemerintah Desa Swatani 

Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.” Jurnal 

Siyasatuna 2, no. 2 (2020): 314. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

1. Implementasi Badan Pertanahan Nasional telah melaksanakan proses 

pemetaan kewilayahan terhadap hutan lindung yang berada di tamaona  

mengacu pada SK 362 Tahun 2019, dan Kebijakan Badan Pertanahan 

Nasional melalui pandangan siyasah idariyah alur kerja diwan yang 

berhubungan dengan pertanahan utamanya hutan lindung sejalan dengan 

Badan Pertanahan Nasional yang tidak memberikan izin kepada Masyarakat 

yang ingin membangun di kasawan hutan lindung, untuk kemaslahatan 

hutan lindung maka dibuat aturan yang sesuai dengan aturan Allah swt 

untuk menjaga ciptaannya. 

2. Faktor penghambat dan pendukung kebijalan Badan Pertanahan Nasional 

lebih dominan dibandingkan faktor pendukung, adapun faktor penghambat, 

yaitu: adanya masyarakat yang sudah sejak lama tinggal di kawasan hutan 

lindung yang menyebabkan BPN membuat kebijakan baru dalam penentuan 

batas hutan lindung, Masyarakat yang membangun tanpa sepengetahuan 

pemerintah kelurahan dan izin dari BPN, Tidak adanya sosialisasi tentang 

pemanfaatan hutan lindung, Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh 

pemerintahan setempat terkait pemanfaatan hutan lindung, Pemerintah 

setempat tidak mempunyai hak langsung untuk memberikan tindakan pada 

masyarakat yang membangun di kawasan hutan lindung, dan Badan 

pertanahan nasional tidak menindak lanjuti masyarakat yang membangun 

tanpa izin. Faktor pendukung, yaitu: SK Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan   362/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2019, Komitmen 
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Pemerintah, Kerja sama dengan pihak terkait, Pertisipasi masyarakat, dan 

Kerja sama dengan lembaga keagamaan 

B. Implikasi Penelitian 

 1. BPN harus mempercepat proses pemetaann wilayah hutan lindung sesuai 

dengan SK 362 agar masyarakat dapat mengetahui secara menyeluruh 

terkait batas-batas hutan lindung. 

2. Memberikan sosialisasi pemahaman tentang pentingnya menjaga kelestarian 

hutan lindung  di kelurahan tamaona agar manusia lebih memahami tentang 

ciptaan Allah Swt,.
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PEDOMAN WAWANCARA 

1. Apa yang anda ketahui terkait wilayah di Kabupaten Gowa yang masuk dalam 

hutan lindung? 

2. Apakah Kelurahan tamaona masuk dalam wilayah hutan lindung? 

3. Apakah Badan Pertanahan Nasional mempunyai program yang berkelanjutan 

dalam mengontrol wilayah yang masuk dalam kategori hutan lindung? 

4. Apakah anda pernah terlibat dalam mengontrol wilayah hutan lindung? 

5. Bagaiamana respon bapak/ibu apabila mengetahui bahwa hutan lindung 

dijadikan sebagai tempat tinggal masyarakat? 

6. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah 

Kelurahan/Tokoh Masyarakat/Badan Pertanahan Nasional terhadap masyarakat 

yang tinggal di kawasan hutan lindung? 

7. Kendala apa saja yang dihadapi selama proses pengawasan oleh Pemerintah 

Kelurahan/Tokoh Masyarakat/Badan Pertanahan Nasional? 

8. Ketika ada kendala dalam mengawasi apa solusi yang dilakukan oleh 

Pemerintah Kelurahan/Tokoh Masyarakat/Badan Pertanahan Nasional? 

9. Bagaimana proses penyampaian atau bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh 

Pemerintah Kelurahan/Tokoh Masyarakat/Badan Pertanahan Nasional terkait 

dengan wilayah hutan lindung? 

10. Apa harapan oleh Pemerintah Kelurahan/Tokoh Mausyarakay/Badan 

Pertanahan Nasional terkait masyarakat yang tinggal di wilayah  hutan 

lindung?
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